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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim J Je ج
 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof 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 ’ Apostrof ء
 ya Y Ye ي



ix 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 
 Kasrah I I اِ 
 ḍammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā ’ Ai a dan i ـيَ

 fatḥah dan wau Au a dan u ـوَْ 

 
Contoh: 
 

كَيْف    : kaifa 

 haula : هَوْل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

 fatḥah dan ‘alif atau yā’ Ā a dan garis di atas … اَ │…ىَ 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ـوُ

 
Contoh: 
 

 māta :   مَاتَ  

 ramā :   رَمَى 

 qīla :   قيِل

 yamūtu :   يمَُوْتُ  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbuūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
 

 rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الأطَْفَالِ 

 al-madīnah al-fāḍilah : المَدِينَةُ الفَاضِلةَُ 
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 al-ḥikmah : الحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ـّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّنا 

ينَا   najjainā : نَجَّ

 al- ḥaqq : الحَقُّ 

 ni’imma : نعِِمَّ 

 aduwwun : عَدوٌُّ 

Jika huruf  ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بِيِّ)     

maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِيٌّ 

 arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : عَرَبِيٌّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. 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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Contoh: 

 al-syams (bukan al-syams) : مْسُ الشَّ 

لْزَلةَُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّ

 al-falsafah : الفَلْسَفَةُ 

 al-bilād : البلاَِدُ 

7.  Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūn : تأَمُْرُونَ 

 ’al-nau : النَّوْعُ 

 ’syai : شَيءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh : با�  dīnullāh : دين الله

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

رَحْمَةِ اللهِ  هُمْ فْي  : hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). 
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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).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al- Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibn” (anak dari) dan “Abu 

(bapak dari)” sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.  = subḥānallahu wata’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

r.a.  = raḍiallāhu ‘anhu 
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H  = Hijriah 

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 Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Sulhah Darwis 

NIM  : 80100221032 

Judul Tesis : Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah Mursalah Pasca Revisi      

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus 

Pengadilan Agama Sungguminasa ) 

 Tesis ini membahas bagaimana Perspektif maslahah mursalah dalam 

memandang dispensasi perkawinan yang diterapkan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. 

Selanjutnya masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa  sub masalah yaitu: 

(1) Bagaimana bentuk perlindungan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa 

terkait dengan perkawinan usia dini perspektif maslahah mursalah ? (2). Bagaimana 

efektifiitas penerapan Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 terhadap 

penekanan nikah usia dini di Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif 

maslahah mursalah?. (3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan 

putusan perkara dispensasi bagi perkawinan usia dini di pengadilan Agama 

Sungguminasa perspektif maslahah mursalah ? 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif-

analisis dengan pendekatan yuridis normative, pendekatan syar’i dan pendekatan 

sosiologi. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah berupa penetapan dispensasi kawin yang berada 

di Pengadilan Agama dan juga data perkawinan yang telah dilaksanakan pada 

Kantor Urusan Agama, selain itu pendapat dari responden yang ada dilapangan 

melalui wawancara. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari 

analisis dokumen penting yang diperlukan. Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, Adapun 

Teknik pengolahan analisis pengolahan datanya dilakukan melaui 3 tahap, yaitu: 

penyajian data, analisis data dalam bentuk reduksi dan penarikan kesimpulan. 

Adapun Teknik pengujian keabsahan datanya yaitu teknik trianggulasi dengan 

wawancara untuk memperoleh kebenaran informasi kemudian membandingkan 

yang telah dilakukan oleh informan, pengujian keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk perlindungan anak 

bertumpu pada strategi  sebagai berikut : (1) Survival, diarahkan pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak. (2) Developmental, 

diarahkan pada Upaya pengebangan potensi, daya cipta, kreatifitas, inisiatif dan 

pembentukan pribadi anak. (3) Protection, diarahkan pada Upaya pemberian 

perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, 

eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak. (4) Participation, diarahkan pada 

Upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan 

kewajiban  melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka pembinaan  kesejahteraan sosial anak. Sehingga pada dasarnya tujuan dari 
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perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya dua hal anak yaitu hak-hak anak 

dan kesejahtraan anak. Adapun efektifitas penerapan Undang-Undang Perkawinan 

No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 

dalam pasal 7 ayat 1 merupakan hasil dari pikiran yang mempertimbangkan 

beberapa aspek yaitu : (1) yuridis, artinya dalam Undang – Undang Perkawinan 

yaitu membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. (2) sosiologi,artinya 

lahirnya suatu hukum dalam rangka memberi solusi atas masalah yang sedang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dirumuskan secara musyawarah dan 

mufakat dan kesepakatan bersama. (3) filosofi, artinya produk hukum dilahirkan 

untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansi untuk 

melindungi kemaslahatan ummat dan mengurangi kemudharatan yang 

kemungkinan dapat merugikan orang lain. Sedangkan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan putusan perkara dispensasi bagi perkawinan usia dini adalah : (1) 

faktor hamil diluar nikah. (2) faktor ekonomi, (3) faktor Pendidikan (4) faktor 

lingkungan social, (5) faktor budaya / siri’. Oleh karena itu dalam rangka 

memelihara kemaslahan terhadap anak yang dimohonkan dispensasi walaupun di 

bawah umur karena terlanjur hamil di luar nikah demi untuk meraih kemaslahatan 

dan menolak kemudharatan. Maka dengan demikian sebenarnya putusan hakim 

sejalan dengan konsep kemaslahatan anak yang semuanya diarahkan kepada 

kepentingan terbaik bagi anak meskipun dalam amar putusannya mengabulkan, 

menolak, menggugurkan dan dicabut. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah, bagi hakim Pengadilan Agama, 

direkomendasikan agar lebih memperketat pemberian dispensasi kepada pasangan 

usia anak yang akan melakukan perkawinan, selanjutnya majelis hakim dalam 

menetapkan putusan dispensasi harus lebih jelih melihat berbagai faktor dan 

dimensi agar putusan yang ditetapkan senantiasa membawa maslahat kepada kedua 

belah pihak, sehingga nilai-nilai kemaslahatan senantiasa menjadi pertimbangan 

dalam memutuskan perkara dispensasi tersebut. Selanjutnya bagi pasangan usia 

anak yang telah terlanjur menikah di bawah umur, sangat diharapkan agar 

senantiasa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan sesama anggota 

keluarga agar mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga 

sehingga lebih paham terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri. Begitu pula 

orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dan dapat mengakses 

pendidikan dalam rangka pemeliharaan akal dan kehormatan. Begitu pula dalam 

lingkup Kementerian Agama terkhusus Kantor Urusan Agama, perlunya 

ditingkatkan sosialisasi terhadap aturan batas minimal usia perkawinan serta 

mengefektifkan Kursus Calon Pengantin (suscatin) secara maksimal serta perlunya 

penekanan terhadap badan penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, baik 

pada pasangan usia anak maupun dewasa dalam rangka meminimalisir tingkat 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

 

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Undang-Undang Perkawinan, Maslahah-  

Mursalah 
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Thesis Title : Maslahah Mursalah Perspective of Marriage Dispensation After   

Revision of Marriage Law No. 16 of 2019 (Case Study of the 

Sungguminasa Religious Court) 

 

This thesis discusses how the perspective of maslahah mursalah in looking at 

the marriage dispensation applied in the Sungguminasa Religious Court after the 

revision of the Marriage Law No. 16 of 2019. Furthermore, the main problem is 

described in several sub-problems: (1) How is the form of child protection at the 

Sungguminasa Religious Court related to early marriage from the perspective of 

maslahah mursalah? (2). How effective is the application of Marriage Law No. 16 

of 2019 on the emphasis on early marriage at the Sungguminasa Religious Court 

from the perspective of maslahah mursalah? (3) What are the judges' 

considerations in determining the decision on dispensation cases for early 

marriage at the Sungguminasa Religious Court from the perspective of maslahah 

mursalah? 

This type of research includes qualitative and descriptive-analytic research 

with normative juridical, syar'i, and sociological approaches. The data sources of 

this research consist of primary and secondary data. The primary data is in the 

form of marriage dispensation stipulations in the Religious Courts, data on 

marriages that have been carried out at the Office of Religious Affairs, and opinions 

from respondents in the field through interviews. Secondary data is data obtained 

from the analysis of essential documents needed. Furthermore, the data collection 

method is observation, interviews, and documentation. The data processing 

analysis technique is carried out through 3 stages: data presentation, data analysis 

in the form of reduction, and conclusion. The technique for testing the validity of 

the data is the triangulation technique with interviews to obtain the truth of the 

information and then compare what has been done by the informants, testing the 

validity of the data in qualitative research. 

The results of this study indicate that the form of child protection relies on the 

following strategies: (1) Survival, directed at meeting basic needs for child survival. 

(2) Developmental, directed at efforts to develop potential, inventiveness, creativity, 

initiative, and personal formation of children. (3) Protection, directed at efforts to 

provide protection for children from various consequences of disturbances such as 

neglect, exploitation, and mistreatment of children. (4) Participation is directed at 

providing opportunities for children to actively participate in carrying out rights 

and obligations through involvement in various activities carried out in the context 

of fostering children's social welfare. So that basically, the purpose of child 

protection is to ensure the fulfillment of two children's things, namely children's 

rights and child welfare. As for the effectiveness of the application of Marriage Law 

No. 16 of 2019 on changes to Marriage Law No. 1 of 1974 in Article 7 Paragraph 

1 is the result of thoughts that consider several aspects, namely: (1) juridical, 

meaning in the Marriage Law that is forming a prosperous, happy and eternal 

family. (2) sociology, meaning the birth of law to solve problems currently 
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happening in society and formulated by deliberation, consensus, and mutual 

agreement. (3) philosophy, meaning that legal products are born to regulate society 

in a social manner which in substance is to protect the benefit of the ummah and 

reduce the harm that may harm other people. Meanwhile, the judge's 

considerations in determining the decision on the dispensation case for early 

marriage are (1) the factor of getting pregnant out of wedlock. (2) economic factors, 

(3) educational factors, (4) social and environmental factors, (5) cultural 

factors/siri'. Therefore, in order to maintain the welfare of the child being requested 

for dispensation, even though they are underage because they are already pregnant 

out of wedlock, for the sake of achieving benefit and rejecting harm, so thus the 

judge's decision is actually in line with the concept of child benefit which is all 

directed to the best interests of the child even though the ruling grants, rejects, 

aborts and revokes. 

This research implies that it is recommended for religious court judges to 

tighten dispensation for early-age couples who will marry. The panel of judges in 

making dispensation decisions must be more discerning in looking at various 

factors and dimensions so that the decisions made always benefit both parties and 

the values of benefit are always considered in deciding the dispensation case. 

Furthermore, for young couples who have already married underage, it is highly 

expected that they will always maintain good relationships and communication with 

fellow family members to apply moral and religious values in the family and 

understand more about their rights and obligations as husband and wife. Likewise, 

parents must instill religious values from an early age and be able to access 

education in the context of maintaining reason and honor. Likewise, within the 

scope of the Ministry of Religion, especially the Office of Religious Affairs, it is 

necessary to increase the socialization of the rules for the minimum age limit for 

marriage and to make the Bride Candidates Course (suscatin) maximally effective 

and to emphasize the advisory body for the Development and Preservation of 

Marriage, both for young and adult couples in the context of Minimizing the level 

of applications for marriage dispensation at the Sungguminasa Religious Court. 

 

Keywords: Dispensation, marriage, Marriage Law, Maslahah-Mursalah 



 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

19741 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia2, perkawinan ialah akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk taat 

pada perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia guna melanjutkan 

kehidupan ummat manusia di persada bumi. Oleh karena melaksanakan perkawinan 

adalah suatu keniscayaan, maka dengan melaksanakan perkawinan yang sah, 

otomatis pergaulan laki-laki dan perempuan dapat terjaga secara hormat sesuai 

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Selain itu, melaksanakan 

perkawinan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan 

tuntunan syariat Islam.3 

Prosesi perkawinan di Indonesia dilaksanakan menurut pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang 

 
1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2020),h. 

. 74.  

 3M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, Fikih Munakahat (Jakarta: Jaya Star Nine, 2019), h.1  
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dilaksanakan diharapkan bisa bahagia dan kekal (langgeng) hingga akhir hayat. 

Oleh karena itu, kedua calon pengantin harus memiliki kematangan, baik fisik 

mupun psikis sehingga oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, umur 

calon pengantin, baik pria maupun wanita harus mencapai batas minimal usia nikah 

yaitu 19 ( Sembilan belas) tahun.4 

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang- Undang Perkawinan 

tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai 

pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut 

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus 

telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa 

setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad perkawinan, 

harus benar-benar siap baik secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap 

secara jasmani dan rohani Dengan asas ini tujuan perkawinan akan lebih mudah 

dicapai apabila kedua mempelai telah siap jiwa raganya. Berkenaan dengan 

kematangan jiwa raga ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia. 

Perkawinan di bawah usia 19 (Sembilan Belas) tahun masuk dalam kategori 

perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan salah-satu bentuk tindakan kekerasan 

terhadap anak dan sekaligus merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak 

 
4Kementerian Agama RI, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Jakarta: Direktur Jenderal bimbingan 

Masyarakat Islam, 2019), h. 136.  
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yang tercantum dalam Konveksi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 

usia 19 (Sembilan Belas) tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih 

besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak yang dinikahkan pada 

usia di bawah 19 (Sembilan Belas) tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap 

kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi.5 

Manusia sesuai dengan fitrahnya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

jasmani diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan 

yang sangat sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, 

agama mensyaratkan dijalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta 

mengarahkan hubungan itu dalam sebuah lembaga pernikahan, demi terpeliharanya  

keutuhan keluarga, yang harmonis, serasi, dan seimbang.  

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara 

laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menghalalkan hubungan suami istri yang 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, fakta yang terjadi di zaman 

modern ini, pergaulan tidak lagi memiliki batas antara laki-laki dan perempuan 

yang sebagian muda-mudi, bebas mengakses situs-situs yang terlarang dalam ajaran 

agama Islam, sehingga akibatnya sangat fatal. Hal inilah yang menyebabkan 

kekhawatiran para orang tua terhadap  keadaan anak muda sekarang, sehingga 

beberapa kelompok orang tua akan memilih cara menikahkan anaknya untuk 

 
5Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS), Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak ( Stranas PPA),(Jakarta: 

Bappenas, 2020), h.v.  
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menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu, 

perkawinan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat.  

Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga 

yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan 

unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami/istri, atau suami/istri dan anaknya, 

atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. 

Tujuan perkawinan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. 

Perkawinan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan 

hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga 

dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon 

mempelai harus telah siap jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. 

Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.6 

Namun di sisi lain, fenomena perkawinan dini yang cukup menarik menjadi 

perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena 

perkawinan pada usia dini seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di 

atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan 

masyarakat. 

Secara yuridis normatif ternyata standar usia perkawinan yang telah 

disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak, karena ternyata standar usia 

tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi perkawinan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa. Akan 

 
6Ahmad Rofik , Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 

57.  
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tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap 

ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita 

diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan 

kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung.7 Ketentuan ini seolah-olah 

kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan  pasal 7 ayat (1). 

Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan 

terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya 

anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya 

dispensasi kawin dari Pengadilan berupa penetapan sebagai prodak hukumnya. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. 

Seiring dengan tingkat  permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi 

(dalam lingkup skala nasional ) harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan 

mempertimbangkan segala alasan yang diajukan serta dampak-dampak yang 

mungkin terjadi jika dispensasi kawin tidak dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus 

profesional dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara 

yang sedang ditangani.  

Sesuai dengan observasi peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa di 

tahun 20198 sebanyak 86 kasus, tahun 20209 sebanyak 56 kasus tahun 2021 

 
7Lihat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  
8Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019  
9Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020  
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sebanyak 75 kasus.10 Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan usia 

dini  masih marak terjadi. 

Selain Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung  telah 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.11 Hadirnya PERMA 

tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara 

hukum delegated legislation dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Ada dua 

sudut pandang yang perlu mendapat perhatian terhadap lahirnya PERMA No.5 

Tahun 2019.  

Pertama, secara formil PERMA  No. 5 Tahun 2019 tersebut mendorong 

pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal. Penerapan hakim 

tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa dilakukan dalam perkara volunter 

(perkara permohonan yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda-

tangani oleh pemohon atau kuasanya), sedangkan pada lingkungan Peradilan 

Agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim lengkap 

meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh 

Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah 

Agung RI. 

 Kedua, secara substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan 

 
10Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa, Tahun 2021  
11Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di 

Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 

dan PERMA no. 5 tahun 2019 (Surabaya: Pustaka Saga, 2019), h. 3.   
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dispensasi kawin dilakukan secara komprehensip. Pemeriksaan dispensasi kawin 

harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon 

mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus 

dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan.  

Menurut  Penulis, sudut pandang yang ke dua ini cenderung pada muatan 

materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (hukum formil). 

Dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung  menegaskan bahwa perkara 

Dispensasi Kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai 

dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan 

penetapannya.12 

Pada kenyataanya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang Undang No. 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan masih belum diterapkan sepenuhnya oleh pasangan yang hendak 

melakukan perkawinan. 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Sony Dewi 

Judiasih, M.H, menjelaskan, berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki 

peringkat 8 di Dunia dan ke 2 di ASEAN dengan jumlah perkawinan terbanyak. 

Perkawinan anak yang terjadi di Indonesia secara umum terjadi peningkatan  secara 

signifikan yaitu mencapai 50.673 kasus13 Sebuah pesan yang diunggah oleh Coil 

pada tahun 2020 menyebutkan bahwa peningkatan aplikasi pernikahan hingga 100 

 
12Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di 

Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU No. 16 tahun 2019 

dan PERMA No. 5 tahun 2019, h. 5.  
13https://data Indonesia.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.  
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persen14 maka berdasarkan dari fakta tersebut, penulis tertarik sehingga perlu 

adanya kajian dan analisis untuk membahas bagaimana terjadinya dispensasi 

perkawinan usia dini khususnya di Pengadilan Agama di Sungguminasa. 

Alasan orang tua mengajikan permohonan dispensasi perkawinan ini 

bermacam-macam, seperti nikah yang tidak disengaja (hamil duluan), lama 

bertunangan dan sudah tergila-gila dengan lawan jenisnya sehingga alasan ini 

sering dikomunikasikan oleh pemohon kepada hakim Pengadilan Agama 

Sungguminasa dalam proses dispensasi kawin. Alasan yang diberikan oleh 

Pemohon dispensasi perkawinan adalah bahwa kehamilan di luar nikah mau tidak 

mau berarti pasangan harus menikah, meskipun tidak memenuhi batasan yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. 

Ketentuan dispensasi perkawinan yang dijatuhkan oleh Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 6 (1) menyatakan bahwa “yang berhak 

meminta dispensasi perkawinan adalah orang tua atau wali”. Putusan pengadilan 

sering dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan usia dini, setelah mendapat 

persetujuan dari orang tua calon pengantin barulah pernikahan anak dapat 

dilanjutkan. 

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa perkawinan anak adalah 

persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, 

akan tetapi harus ditinjau dari sudut maslahah mursalah (sesuatu yang baik menurut 

akal). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan 

anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan 

terhadap jiwa (hifzhu al-nafs), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan 

tujuan perlindungan terhadap akal (hifzhu al-aql), dan keselamatan keturunan yang 

 
14Retno Hayyu Setyo, Remaja Menikah Dini di Malang , https://kumparan.com di akses pada, 

28 September 2020. 
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berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (hifzhu al-nasl). Oleh 

karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis 

gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan 

oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk 

dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali 

dari berbagai aspek,  berdasarkan revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974  

terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berdasarkan 

perubahan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 

(sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin 

adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia 

terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim 

 Penulis  memberi pandangan dari perspektif maslahah mursalah terhadap 

putusan-putusan hakim yang telah dikabulkan terkait dispensasi kawin yang terjadi 

di Pengadilan Agama  (PA) Sungguminasa Pasca Revisi Undang-Undang 

Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menggunakan tiga aspek yaitu Dharuriyah, 

Hajiyat, Tahsiniyat, ketiga aspek tersebut hadir untuk menjaga umat-Nya dalam 

kebaikan di dunia dan di akhirat.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah: 

a. Dispensasi kawin  

b. Maslahah Mursalah 

c. Pasca Revisi Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Dispensasi kawin . 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi memiliki 2 (dua) arti 

antara lain : 1. Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; 

pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan; 2. Pengecualian tindakan 

berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturanperundang-undangan 

tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (di dalam hukum administrasi negara)15 

 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadilai Permohonan Dispensasi Kawin, tidak memisahkan 

antara kata “dispensasi” dan “kawin”. Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Perma ini bahwa 

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon 

suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.16 

 Dispensasi Kawin adalah Perkawinan yang akan dilaksanakan dengan 

mengecualikan umur minimal kawin (19 tahun) sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena adanya alasan sangat 

mendesak artinya keadaaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus 

dilangsungkan perkawinan (Pasal 7 ayat (2)) 

b. Maslahah Mursalah 

 
15Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga (Cetakan Kedua; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.23. 
16Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (5). 
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 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif memiliki beberapa arti 

antara lain : 1. cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan 

tingginya); 2. sudut pandang; 3. Pandangan.17 

 Secara etimologi, maslahah adalah bentuk tunggal dari maṣāliḥ, yang 

semakna dengan ṣālaḥ yang artinya mendatangkan kebaikan, terkadang juga 

digunakan kata al-istiṣlaḥ yang berarti “mencari kebaikan”. 

 Menurut ilmu usul fiqh, Maslahah adalah berbagai manfaat yang 

dimaksudkan Syari’ dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang 

mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang 

dari kelima kepentingan tersebut.18 

 Jadi Perspektif  maslahah mursalah adalah cara pandang para fuqaha atau para 

ahli hukum dalam mendatangkan kebaikan atas suatu masalah yang terjadi yang 

tidak jelas hukumnya, baik dalam nas (al-Qur’an dan hadis) maupun ijma’ ulama. 

c. Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 

 Kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Adapun menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1, bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang 

 
17Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  h. 864. 
18H.M. Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 

h. 112.  
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wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.19 

 Perkawinan Usia dini adalah usia seseorang yang belum terbebani hukum 

atau belum mukallaf. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, bahwa seseorang yang masih dalam kategori usia dini adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.20 

 Jadi perkawinan Usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan, baik oleh 

laki-laki maupun oleh perempuan dimana usianya belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun berdasarkan UU Perlindungan Anak. Adapun menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia calon pengantin, baik laki-laki maupun 

perempuan harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Jadi usia di bawah 

sembilan belas tahun masuk dalam kategori perkawinan dini versi Undang-Undang 

Perkawinan Perubahan. 

 
19Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) 
20Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1  
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C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka 

terdapat beberapa hal yang harus diteliti dan didalami agar penelitian ini lebih 

sistematis dan tertata, maka Peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maslahah Mursalah Berdasarkan 

Pasca Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Sungguminasa)”.  

Adapun yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan anak di Pengadilan Agama (PA) 

Sungguminasa terkait dengan perkawinan usia dini perspektif maslahah 

mursalah ?  

2. Bagaimana efektifitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

terhadap penekanan perkawinan usia dini  di Pengadilan Agama (PA) 

Sungguminasa perspektif maslahah mursalah ? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim  dalam menetapkan putusan  dispensasi 

perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Sungguminasa Perspektif 

maslahah mursalah ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini mengkaji tentang perkara dispensasi perkawinan  pasca revisi 

Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Sungguminasa, serta bentuk keadaan yang dapat diamati di lapangan dan dinilai 

lewat kacamata ilmiah atau disiplin ilmu tertentu, dan selanjutnya menelaah 

putusan hakim yang diamanahkan kepadanya yakni memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya atas dasar pertimbangan dan 
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keyakinannya kemudian penulis mengkajinya dari sudut perspektif maslahah 

mursalah. 

1.  Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fajri Tahun 2017 di UIN Malik Ibrahim 

dengan judul “ Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Maslahah Mursalah 

Imam Al- Ghazali)”, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim 

berdiskresi dalam menangani dispensasi nikah dikarenakan banyak sekali 

faktor yang disebabkan karena perzinaan dan kehamilan di luar nikah, hakim 

di sini memberikan  perizinan nikah dikarenakan untuk pemeliharaan 

keturunan, menjaga anak yang masih berada di dalam kandungan dan 

menutup pintu praktik perzinaan dengan jalan memberikan dispensasi 

kawin.21  

2. Tesis yang ditulis oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq Tahun 2018 di UIN 

Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Batas Usia Minimal dalam Perkawinan 

Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisa Terhadap Program Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia 

Perkawinan)”, dalam penelitian ini  BKKBN memiliki alasan dalam 

pendewasaan penetapan usia perkawinan yakni masalah kesehatan, 

pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan, dalam program 

pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan menunda perkawinan hingga 

batas yang ideal diharapkan sehingga keturunan yang dihasilkan sehat dan 

berkualitas.22 

 
21Muhammad Fajrin, Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di PA Kabupaten Malang 

tahun 2015 (Perspektif Maslahah Mursalah Imam Ghasali, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 76.  
22Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, “ Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif 

Maqasid al-Syariah (Analisa Terhadap Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Tentang Pendewasaan UsiaPerkawinan), Tesis (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 18.  
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3. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ali Wafa, 2017, dengan judul “ Telaah Kritis 

Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam”, dalam kajian 

masyarakat lebih mematuhi usia perkawinan dalam kajian fiqih karena otoritas 

masyarakat Indonesia adalah agama Islam sehingga Islam menjadi anutan 

sistem yang kuat. Sehingga perlunya pemahaman lebih untuk memahami 

menikah bukan hanya soal kelamin tetapi tentang kesiapan kedua belah 

pihak.23 

4. Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis, 

2018, dengan judul ”, Kajian Tentang Upaya Untuk Mengurangi Nikah Dini 

Dengan Melalui Seminar, Pengajian, Melakukan Penyuluhan Pencatatan 

Nikah dan Penyuluhan Dalam Membangun Keluarga Bahagia Yang Dilakukan 

oleh Lembaga Penasehat Perkawinan.24 

5. Jurnal yang ditulis oleh Nur Aisyah, 2018, dengan judul “Peranan Hakim 

Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, kajian ini 

membahas tentang peranan penting Pengadilan Agama dalam 

mengoptimalkan peranannya sebagai lembaga hukum, dengan upaya 

keselarasan, fungsional dan efektivias hukum yang diterapkan dimasyarakat 

sehingga dapat mengarahkan perubahan yang ada.25 

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Safrin Salam dengan judul “Dispensasi 

Perkawinan Anak di bawah Umur: Perspektif Hukum adat, Hukum Negara 

dan Hukum Islam”, dalam penelitian ini lebih menekankan pada maslahat, 

baik pada hubungan antara kawin usia anak dengan perlindungan anak 

 
23Muh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam”,Jurnal, 

Vol 17, No.2 (2017), h. 390.  
24Haris Hidayatullah, “Peran Kantor KUA dalam Mengurangi Perkawinan di bawah Tangan 

(Studi Kasus di KUA Kec. Jombang), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3.No.2 (2018), h.1. 
25Nur Aisyah, Peran Hakim Pengadilan Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal 

al-Qadau, Vol. No. 1 (2018), h.90.  
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maupun maslahat pada masing-masing Tindakan hukum tersebut, yaitu 

penjatuhan putusan/penetapan berupa izin/dispensasi kawin oleh Pengadilan  

Agama Watampone dan perlindungan Hukum oleh seluruh Lembaga terkait, 

terkhusus Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bone. Penelitian dalam jurnal 

tersebut terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang baru 

sehingga batas umur perkawinan yang baru (19 tahun) berpotensi 

meningkatnya angka perkawwinan anak, karena selama ini yang mengajukan 

dispensasi adalah calon mempelai perempuan.26 

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartika dengan judul 

Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Penelitian tersebut mengidentifikasi 

dampak social, ekonomi, Kesehatan dan budaya dari permasalahan 

perkawinan anak di 8 wilayah penelitian, yaitu DKI Jakarta, Semarang, 

bayuwangi, Bandar Lampung, kabupaten Sukabumi, NTB, Kalimantan 

Selatan dan Sulawesi – Selatan. Di samping itu dalam penelitian ini memberi 

rekomendasi kebijakan terkait dengan Pendidikan Kesehatan reproduksi dan 

seksual bagi remaja.27 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dibahas di atas, terdapat 

banyak penjelasan mengenai usia perkawinan yang bermasalah, serta permintaan 

dari Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, namun setelah Peneliti 

mengkajinya, tidak ada secara khusus membahas tentang penerapan setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan 

 
26Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, 

Hukum Negara dan Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor1, Juli 2017. 
27Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, 

Vol.3 No.1, Mei 2014, h.1.  
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Agama dan Kantor Urusan Agama bila ditinjau dari perspektif maslahah mursalah 

dengan mengkaji tiga aspek, yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai beberapa poin fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan anak di Pengadilan 

Agama (PA) Sungguminasa terkait dengan Perkawinan usia dini perspektif 

maslahah mursalah ?  

2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019 terhadap penekanan perkawinan usia dini  di Pengadilan Agama 

(PA) Sungguminasa perspektif maslahah mursalah ? 

3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim  dalam menetapkan 

putusan  dispensasi perkawinan usia dini di Pengadilan Agama 

Sungguminasa perspektif maslahah mursalah ? 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun keguanaan penelitian adalah : penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman bagi akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat pada 

umumnya mengenai kajian tentang telaah putusan hakim pada perkara dispensasi 

bagi perkawinan usia dini perspektif maslahah mursalah, kegunaan dari penelitian 

ini yang nantinya akan didapatkan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut baik 

secara praktis maupun secara teoretis. 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah 

penelitian, selain itu dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin 
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mengkaji lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara dispensasi terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang 

Perkawinan  dalam perspektif maslahah mursalah. Begitu pula sangat 

diharapkan dari hasil penelitian ini, menjadi referensi bagi peneliti yang akan 

datang dalam relevansinya dengan perkara dispensasi akibat   perkawinan 

usia dini. 

2. Bagi masyarakat khususnya pembaca, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan mengenai perkara dispensasi bagi perkawinan usia 

dini perspektif maslahah mursalah sehingga dapat menjadi bahan renungan 

dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gambaran Umum Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah fitrah insaniyah, yang berarti sifat asal dari pembawaan 

manusia sebagai makhluk Allah swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat 

jasmani serta rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup agar dapat memenuhi 

kebutuhan biologis, dapat mencintai dan dicintai, dapat mengasihi dan dikasihi, 

serta dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan 

kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Perkawinan selain merupakan masalah 

keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, 

sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-

peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah 

dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan1 

. a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

 b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

  Dalam pasal di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar 

hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan 

 
1Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 68.  
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perkawinan tersebut. Jadi, mereka yang beragama Islam, perkawinannya baru sah 

apabila dilangsungkan menurut huku m Islam.  

Perkawinan menurut bahasa (az-zawaj) diartikan pasangan atau jodoh. 

Sedangkan menurut syara’, secara umum fuqaha’ memberikan definisi akad zawaj 

adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari’atkan dalam agama.2 Dalam 

agama Islam perkawinan disebut “nikah”, yang berarti melakukan suatu akad atau 

perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela dan 

persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang 

diridhai oleh Allah swt.3 Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Perkawinan adalah 

pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.4 Manusia 

melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa 

kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal. 

 
2Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010),  h. 68. 
3Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974), (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.15. 
4Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 

2020), h. 2.  
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Menurut Sulaiman Rasyid5 perkawinan merupakan salah satu asas pokok 

hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. 

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu 

jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan 

itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang 

lainnya. Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki 

oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. 

Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal 

bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi 

warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada 

masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.6  

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah 

hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat. 

Sebelum adanya ikatan perkawinan tersebut, masing-masing (pria dan wanita) 

masih hidup bersama, dan tetap memiliki hak serta kewajiban sebagai suami isteri. 

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa perkawinan untuk menciptakan 

kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai 

suatu kehidupan yang aman, tentram (sakinah), pergaulan saling cintai-mencintai 

 
5 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Jakarta: Attahiriyah,, 1993), h. 37.  
6Miftah Fadil,  150 Masalah Nikah Dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 

1. 



22 

 

(mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah). Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS al-Ruum/30 : 21 yang berbunyi: 

ةً وَّ  وَدَّ �سْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَْ�نَكُمْ مََّ نْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاً�ا لِّ ر7َ8َْةًۗ اِنَّ 3ْ4ِ ذِٰ#كَ 0َٰ/يٰتٍ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ َ&لَقَ #َكُمْ مِّ
رُ  تَفَكَّ قَوْمٍ يَّ  وْنَ لِّ

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.7 

Berdasarkan uraian pengertian perkawinan tersebut di atas memberikan 

satu kesamaan, bahwa unsur agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak 

boleh dikesampingkan. Sehingga setiap perkawinan, harus dilaksanakan dengan 

tetap memperhatikan norma agama. Keluarga yang utuh akan lebih mudah 

diwujudkan, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki dan 

perempuan yang menganut dan tunduk pada satu agama. Hal ini tidak saja terbatas 

pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan 

hidup tersebut, juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua 

belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala 

urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan serta menjaga dari segala 

kejahatan, selain itu dengan melangsungkan perkawinan seseorang dapat 

terpelihara dari  pada kebinasaan hawa nafsunya. 

 

 

 7Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tajwid (Bandung: Cordoba, 2019), 
h. 406.   
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2. Tujuan Perkawinan 
 
Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga 

yang damai dan tentram. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974,8 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 1 

merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari 

rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling 

membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 

dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. 

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian 

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan 

saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga 

mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua 

orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan 

tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. 

 
8Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 74.  
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Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah    

dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga. 

 b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan 

sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.  

c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan 

selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.  

d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam 

membina kehidupan keluarga.  

e.  Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.9  

 

  Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi 

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar 

cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.  

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga 

sekaligus untuk membetuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar 

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat 

 

 

 

 
9Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, h. 1.  
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3. Asas-Asas Perkawinan  

Adapun asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 

1 Tahun 197410 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang 

perkawinan, yaitu :  

a. Asas Sukarela 

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, 

maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan dengan persetujuan 

kedua mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera 

dan kekal, maka diwajibkan bagi calon mempelai untuk saling mengenal terlebih 

dahulu.(ta’aruf) 

 Perkenalan (ta’aruf) yang dimaksud dalam hal ini adalah perkenalan atas 

dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orang tua 

dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihan 

orang tua, melainkan diharapkan dapat membimbing dan menuntun anak-anaknya 

untuk memilih pasangan hidup yang serasi bagi mereka yang sesuai dengan anjuran 

 
10Undang-Undang Perkawinan No. 1  Tahun 1974, Pasal 1.  
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agama. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa sangat dilarang 

oleh Undang-undang Perkawinan ini.11 

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 

minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan Belas) tahun bagi 

laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang 

ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan 

dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum 

mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua 

mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan 

berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan 

akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.12 

b. Asas Partisipasi Keluarga 

  Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan 

hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu 

peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga 

sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Pihak keluarga 

masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan kepada kedua mempelai. 

Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh dengan 

etika sopan, santun dan religius. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bagi para 

 
11Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), h. 6-7. 
12Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 6-7.   
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calon  mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terlebih 

dahulu dari orang tuanya sebelum melaksanakan perkawinan.13  

Dalam keadaan orang tuanya tidak ada atau tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin tersebut didapat diperoleh dari walinya, atau keluarga 

dalam garis lurus ke atas. Seandainya pihak-pihak tersebut keberatan, maka izin 

untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat diperoleh dari Pengadilan Umum 

bagi orang-orang non-muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam 

(Pasal 6 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 16 Tahun 2019).14 

Partisipasi keluarga diharapkan dalam peminangan dan dalam hal 

pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian diharapkan dapat terjalin hubungan 

silahturahmi antara pihak keluarga kedua mempelai, dan dengan harapan agar dapat 

membimbing pasangan yang baru menikah itu agar dapat menciptakan rumah 

tangga yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

c. Perceraian Dipersulit  

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berusaha menekan angka perceraian pada titik 

yang paling rendah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perceraian yang 

dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang dapat mengakibatkan kehancuran 

bukan hanya pada pasangan suami-istri tersebut, juga kepada anak-anak mereka 

yang seharusnya diasuh dan dipelihara dengan baik. 

 
13Nur Fadilah, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional 

Indonesia, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.4. No.1 (2012), h. 56. 
14Perma No.5 Tahun 2019.  
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 Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah harus 

bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah 

dilangsungkan itu dapat utuh sampai maut memisahkan. Banyak sosiolog 

menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya dalam membina masyarakat sangat 

ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor diantara 

beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan hanya 

membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan 

masyarakat. Sebagian kenakalan remaja yang terjadi di beberapa Negara 

disebabkan oleh keluarga yang berantakan (broken Home). Penggunaan hak cerai 

dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu adalah hak suami 

harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru itu harus segera diperbaiki. Hal 

cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri juga dapat menggugat cerai 

suaminya apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan rumah tangga yang telah 

dibina tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Untuk itu Undang-

undang Perkawinan merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan 

pengadilan.  

Perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan dianggap tidak mempunyai 

kekuatan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya di mata hukum. 

Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak 

untuk rukun kembali. Undang-undang Perkawinan tidak melarang perceraian tetapi 

mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan perceraian jika 

seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan harus dilakukan 

secara baik-baik di depan sidang. 
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4. Syarat Sah Perkawinan 

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu 

dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka 

perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sah menurut aturan Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan.15 Menurut 

Prodjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan :  

 1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;  
 2. Secara tertib menurut hukum syari’ah (bagi yang beragama Islam); 
 3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai 

Pencatat Nikah (pasal 2).16  
 
Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang 

telah disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat 

yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.  

Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 

2019. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut : 

 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak. 
 2) Adanya ijin orang tua atau wali  
 3) Batas umur untuk kawin  
 4) Tidak terdapat larangan kawin  
 5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain 
 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan 

dikawini. 
 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)  
 8) Memenuhi tata cara perkawinan.17  
 

 
15Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 26. 
16Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Karya Gemilang, 

2007), h. 9.  
17Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998), 

h. 14.  
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Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 19 tahun 

bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang 

ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu 

dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari 

calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan 

tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk 

melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara 

ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. 

Bila dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan 

syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam.  

Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak 

mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada 

dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah 

satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.18 

Adapun  rukun perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut : 19 

a. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.  

Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai 

laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat 

tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. 

b. Adanya wali 

 
18Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, h. 78.  
19 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, h. 78.   
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 Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau 

perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama 

untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian 

orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam 

perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi 

orang-orang yang belum mu’alaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan 

dianggap tidak sah.  

c. Adanya dua orang saksi  

Dua orang laki-laki yang akan dijadikan saksi dalam perkawinan 

merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi 

perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam 

perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak 

antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang 

lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut 

saksi tentang perkawinannya. 

d. Adanya sighat aqad nikah  

Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh 

calon suami atau calon istri. Sighat aqad  nikah ini terdiri dari “ijab” 

dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang 

biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya 

bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyatan 

atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon 

isterinya menjadi isterinya. 
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Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang 

harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu mahar. Mahar adalah 

pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon 

isterinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya 

kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Bila dilihat dari 

pembagiannya, syarat-syarat perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu syarat formil 

dan syarat materil yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 6 

sampai  dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, 

sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. 

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 11, yaitu:20 

 a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai  

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya, apabila salah satunya 

telah meninggal dunia maka yang digunakan adalah izin dari salah satu 

orangtuanya yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tuanya telah 

meninggal dunia maka dapat meminta izin kepada walinya. 

 c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada 

penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk   

 
20 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 
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d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. 

 e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 

dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

B. Gambaran Umum tentang Dispensasi Kawin 

1. Defenisi Dispensasi kawin 
 

Dispensasi Perkawinan adalah pengecualian khusus yang diberikan 

untuk membebaskan seseorang dari larangan negara atas perkawinan21 Dispensasi 

nikah berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 adalah “penerbitan akta nikah oleh 

lembaga peradilan kepada calon pasangan yang belum genap berusia 19 tahun 

untuk menikah22 

 Dispensasi kawin ini diberikan kepada pemohon dispensasi kawin yang 

mengajukan ke Pengadilan Agama (PA). Pemohon perkawinan adalah pasangan 

muda yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan 

batas usia Perkawinan dalam Undang-Undang yang berlaku Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019. 

Dispensai Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di 

dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

 
21 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anaka Indonesia, (Cet . I; Jaktim: Kencana, 2018), 

h. 245. 
               22Perma No 5 Tahun 2019.   
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dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.23 

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari 

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

larangan24 Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari 

kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan 

undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan 

yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama (PA) terhadap anak 

dibawah umur agar dapat melangsungkan pekawinan. 

Dalam hukum Islam, Dipensasi tersebut biasa disebut rukhsah, yang oleh 

Syekh Ismail Usman Zein dalam kitab al-Mawahib as-Saniyah disebut definisi 

etimologisnya sebagai kemudahan (as-suhulah). Sedangkan dalam istilah syara’, 

rukhsah adalah “Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena 

adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal”.25 

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing 

pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah 

memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam suatu 

pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, 

oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas 

 
23Perma No.5 Tahun 2019.  
24Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2000), h. 238.  
25Ismail Usman Zein, al-Mawahib as-Saniyah Syarh Fawaid al-Bahiyah, (Darur Rasyid, 

t.t, ), h. 240.  
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usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 

menyebutkan: 26 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

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

tahun.  

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 

7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami 

sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurangnya 19 tahun. Namun dalam 

hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan 

seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar 

anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam 

masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak 

dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin. 

2. Dasar Hukum Dispensasi kawin 
 

Dasar hukum dispensasi perkawinan didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi 

penyimpangan dari ketentuan usia yang telah ditetapkan pada ayat (1), orang tua 

suami dan/atau orang tua istri  dapat  mengajukan  permohonan  pembebasan  ke  

pengadilan  dengan  alasan  yang sangat mendesak dan dengan bukti yang cukup27 

 
26Lihat, Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat 1  

              27Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan. 
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 Maksud pasal ini adalah bahwa yang dapat mengajukan dispensasi adalah 

wali laki-laki atau perempuan dan dispensasi kawin ini dapat dimintakan dengan 

alasan yang mendesak dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang 

dipersyaratkan oleh pengadilan serta dan dihadirkan dengan dua orang saksi.28 

3. Pedoman Dispensasi Kawin 

Pedoman Dispensasi kawin adalah Perma No. 5 tahun 2019. Perkawinan 

memiliki undang-undang baru yang disahkan pada 21 November 2019 dalam 

Perma Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Permohonan Perkawinan 

ini akan menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi 

suami-istri setelah ordonansi tersebut disahkan. Mengenai persyaratan administrasi 

yang tertuang dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 5 ayat 1, pada saat 

mengajukan dispensasi kawin, beberapa berkas harus diajukan ke pengadilan 

agama, yaitu surat permohonan, “Copy KTP”. kedua orang tua/wali, fotokopi KTP 

keluarga, fotokopi KTP/KTP anak dan/akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi 

rapor sekolah terakhir anak dan/atau akta sekolah anak.  

Persyaratan administratif di atas merupakan salah satu aturan yang harus 

dipatuhi oleh pemohon pembebasan nikah. Jika ada persyaratan administrasi yang 

tidak lengkap, pengadilan berhak mengembalikan berkas untuk diisi ulang. 

Dalam menilai permohonan perkawinan, hakim harus memiliki prinsip dan 

tujuan yang harus diperhatikan, yang tertuang dalam Perma No. 5 tahun 2019 

 
28Aswad Kurniawan, S.H, (36 thn), Staf kepanitraan Pengadilan agama Sungguminasa, 

tanggal, 17 Januari 2023.  
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bahwa hakim “memutuskan atas dasar kepentingan terbaik anak, hak anak untuk 

hidup dan berkembang, menghormati pendapat anak, menghormati martabat 

manusia, tidak boleh melakukan diskriminasi, menghormati kesetaraan gender , 

semua orang didepan hukum adalah sama menganut prinsip “asas keadilan”, harus 

memperhatikan kemaslahatan dalam mengambil keputusan dan yang terakhir 

adalah kepastian hukum.29 

Oleh karena itu, diharapkan dengan menjunjung tinggi asas dan tujuan 

yang ditetapkan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 2, hakim juga dapat dan 

adil memutuskan proses permohonan pembebasan perkawinan ini. 

Dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan pemeriksaan, hakim harus 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang salah satunya menyatakan 

“menjamin kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi, 

sosial, kesehatan anak, masalah pengasuhan" karena perkawinan ini melibatkan 

perkawinan anak dan masih memerlukan peran orang tua di dalamnya. 

Dispensasi kawin yang ingin dicapai menggunakan perspektif maslahah 

mursalah  adalah memberikan kemaslahatan pernikahan itu sendiri untuk seluruh 

umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam membaginya menjadi 

tiga bagian: dharuriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. 

Ketiga bagian maslahah ini jika ditarik kepada penetapan dispensasi kawin 

setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap perubahan 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memandang 

perspektif maslahah mursalah maka akan menemukan beberapa kemaslahatan yang 

 

                  29Perma No 5 Tahun 2019 
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sesuai dengan putusan-putusan. Karena dispensasi kawin adalah bentuk 

kekhawatiran dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas 

saat ini, kemaslahatan dari dispensasi kawin ini di ambil karena jika tidak adanya 

penetapan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lainnya.30  

C. Gambaran Umum Dispensasi kawin  Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 

16 Tahun   2019 & Perma No. 5 Tahun 2019  

 Setelah 49 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa 

batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah 

dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini 

mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi31 No. 22/PUU-XV/2017 atas 

permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak 

konstitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam  

Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 

2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan 

angka perkawinan anak di bawah umur. Hal yang mendorong diubahnya Undang-

Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa 

Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF 

tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di 

 
30Muhammad. Zulkarnain Chalid, S.H Wawancara. Panitra Muda Hukum Pengadilan 

Agama Sungguminasa. Tanggal 16 januari 2023.  
31https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/131/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-    

perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun Diakses pada tanggal 5 Januari 2023. 
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dunia yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi setara dengan negara-negara 

Afrika dan Amerika Latin. Sebelum pandemik bergulir, Unicef memperkirakan 

sekitar 100 juta anak-anak di dunia menjalani pernikahan paksa hingga 10 tahun ke 

depan. Angka tersebut kini diperkirakan meningkat hingga 10 persenn.32 dan 

peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.33 Kenyataan ini tentu saja sangat 

mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta 

menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak 

pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan 

serta hak-hak yang lain.  

 Oleh karena itu sebagai pemangku kepentingan harus memberi perhatian 

serius terhadap maraknya kasus pernikahan dini  agar kualitas sumber daya manusia 

di Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan bangsa di masa 

depan. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek 

perkawinan di bawah umur. Padahal secara Ius Constitutum, sebenarnya 

pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua 

bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan 

pada usia anak-anak.34 

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak -

anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

kategori anak sebagai sesorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang 

 
32MPR “ Cegah Pernikahan Dini untuk wujudkan Keunggulan bangsa”, Tempo.co. 2022 
33ABC, “Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", 

Tempo.co, 2019  
34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1). 
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masih berada dalam kandungan.35 Namun prakteknya, Lembaga perkawinan justru 

terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan 

adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa 

korban perkawinan anak untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut 

kepada MK dan lahirlah revisi terhadap Undang - Undang Perkawinan tersebut.  

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun.36 Berubahnya bunyi 

Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan 

anak yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan 

apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua 

dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin 

ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. 

Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan 

pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah 

simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur 

perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat 

melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU 

Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius, akibatnya, 

 
35Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid 

al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” Jurnal Mahakim 
Vol. 3 No. 1 Januari 2019.  

36Undang-Undang RI No.16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1).  
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beberapa institusi pengadilan justru banyak permohonan dispensasi yang diajukan 

para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan  

Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap 

ketentuan tersebut. Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin 

tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan 

segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika 

dispensasi tidak dikabulkan/diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali 

berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang 

ditangani.37 Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman38 Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”. Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan 

tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan 

diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan 

hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada39. Hakim 

tidak sekedar menjadi corong undang-undang tanpa memperhatikan fakta - fakta 

sosial yang terjadi.  

Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat 

diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan 

 
37 Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 176. 
38Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Undang-Undang Tentang Kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum 
RI 

39Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang NNomor 1 tahun 
1974 Tentang Perkawinan. 
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tersebut. Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. 

Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan 

perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 

Tahun 201940 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang 

diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini 

tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di 

Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-

benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan 

pedoman yang ada.  

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki 

perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar 

penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau 

kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. 

Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga 

khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai 

peraturan yang bersifat lebih khusus (lex specialis).41 

  PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh 

Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan 

dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 

 
40PERMA No.5 Tahun 2019.  
41https://business-law-binus.ac.id.university. 
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2019. PERMA No. 5 Tahun 201942 antara lain mengatur persyaratan administrasi 

yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk 

mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), 

juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi 

ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat 

dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim 

dalam mengadili perkara disepensasi kawin.  

 Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi 

batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan - ketentuan tertentu 

yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 

ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi 

kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya 

dengan penjelasan frasa alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 

yang cukup pada Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak 

terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan 

persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima 

atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim 

dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah 

masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang 

kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak 

hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada 

 
42PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, 

Pasal 5, 6, dan pasal 10-18.  
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peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat 

diajukan dalam perkara permohonan dispensasi. 

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas 

menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin memang suatu hal yang harus 

dihadapi dengan serius. Proses permohonan dispensasi kawin di peradilan harus 

sesuai dan dengan hukum acara dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman 

pemeriksaannya. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan 

bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut 

mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi’, tidak 

hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut 

hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang 

kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi 

anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta 

mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu 

diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau 

tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi. 

Adapun faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka 

perkawinan di bawah umur masih kurang. Dalam hal ini berupa program 

penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. 

Namun sebagai penulis yang berprofesi sebagai penyuluh sebenarnya menjadi 

tanggung jawab bersama dalam menangani hal tersebut sehinggap program-

program tersebut masih minim dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun 

sekolah-sekolah. Hal ini penting untuk diadakan secara masif supaya membangun 
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kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur 

sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.43 

D. Analisis Hukum terhadap Perubahan Usia Kawin dalam UU No. 16 Tahun 

2019 & PERMA No.5 Tahun 2019. 

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam 

 Dalam menentukan usia sebuah perkawinan dalam  Islam tidak pernah di 

jumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun 

perempuan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur’an yang secara khusus 

dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang 

yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan nabi sendiri mengawini Siti 

Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 

tahun.44  

 Dengan demikian al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia 

bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan 

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Allah swt 

berfirman dalam QS al-Nisaa/4:6 

 َ= Aٓ اِذَا بَلَغُوا ا?ّ<ِ BCَح EFٰٰنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْآ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ  وَابْتَلُوا الَْ�ت Nحَۚ فَاِنْ اKَْLٰتُمْ مِّ
 ًOPِْفَق وَمَنْ NQَنَ  فَلَْ�سْتَعْفِفْۚ   ا  SيTَِغ وَمَنْ NQَنَ  يَّكOُVَْوْاۗ   اَنْ  بِدَارًا  اWَXِْافًا وَّ تَأZُQُْوْهَآ  ا  و0ََ/ 

ِ حَسِْ�بًا فَلْيَأQُْْ_ بِالْمَعْرُوْفِۗ  فَاِذَا دَفَعْتُ  Bبِاالله Ebََٰلَيْهِمْۗ  وكdَ مْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا 

 
43 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, h.23.   
44Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 6.  
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Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 45 

 
 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, apabila sudah cukup umur untuk menikah  

adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan 

memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum 

mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para 

fuqoha dan ahli hukum sepakat menetapkan, seseorang diminta 

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan 

hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-

anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala 

urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan / 

memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.  

Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah 

mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami 

haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda 

kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, usia 

dewasa adalah 15 (Lima Belas) tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 

(Delapan Belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (Tujuh Belas) tahun bagi wanita. 

Ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya 

sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan 

pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid atau 

 
45 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid (Bandung:Cordoba, 2019), 

h. 78. 
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yang dalam fikih syafiʻi minimal dapat terjadi pada usia 9 (Sembilan ) tahun. 

Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). 

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh/balighah ditentukan 

berdasarkan usia.  

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 

(Delapan Belas) tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 (Tujuh Belas) 

tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafiʻi menyebut usia 

15 (Lima Belas) tahun sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak 

perempuan.46 

Mayoritas ulama fiqih –Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai 

ijma’ (konsensus) ulama– mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah 

yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, 

untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan 

persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argument yang dikemukakan, antara lain, 

adalah. QS. Ath-Thalaq (65):4  

يْ   ٔـِ
hال تُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّ Kَاۤىmكُمْ اِنِ ارْتlَْتُمْ فَعِدَّ ِّ L ْسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنmrَيْ ي ٔـِ

hضْنَۗ  وَال ِtuَ ْلَم
 َّv ْعَل ْwuَ َ Bوَمَنْ يَّتَّقِ االله ۗ ضَعْنَ 7ْ8َلَهُنَّ  ٗ{ مِنْ اَمْرِهٖ Wًyُْzاوَاُولٰتُ ا0َْ/7َ8ْالِ اََ�لُهُنَّ اَنْ يَّ

Terjemahnya : 
 Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di 
antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka 
idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 
haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu 
idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya 
dalam urusannya.  

 

 
46M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.  
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Ayat ini berbicara mengenai masa iddah (masa menunggu) bagi perempuan-

perempuan yang monopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. 

Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak 

langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan 

pada perempuan belia (usia muda) karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang 

yang sudah kawin dan bercerai. 

Ukasyah Athibi dalam bukunya: “ Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya”, 

menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia 

telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Kematangan jasmani. 

 Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas 

dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami 

istri atau keturunannya.  

2. Kematangan finansial/keuangan.  

Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar 

mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan 

pakaian.  

3. Kematangan perasaan.  

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap 

dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana 

yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan 

yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-
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sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan 

pikiran yang tenang47 

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam 

tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan 

hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau 

dewasa ada tiga, yaitu:  

a. Menurut ulama Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki -laki  

dan perempuan.  

a.  Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.  

b. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan  tahun.48  

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya 

berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau 

kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya 

berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat 

menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk 

menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah 

dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin.  

Kedewasaan  merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya 

keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan 

maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan 

yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan 

 
47Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 

351-352.  
48Salim Bin Smeer al-Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: 

Mutiara Ilmu, 1994), h. 3-4.   
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seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit 

dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan 

telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan 

berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur 

adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda 

fisik (tubuh). Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang 

batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat 

disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 (Lima Belas) tahun, 

meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 (Sembilan) tahun, pada masa 

itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq 

sebagai berikut: Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 (Lima Belas) tahun 

sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut 

anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya.  

b. Implikasi  Hukum Dispensasi Kawin dalam Persfektif Maslahah  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dapat dinilai 

sebagai jawaban atas berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan 

dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan begitu, batasan usia minimal 

perkawinan 19 (Sembilan Belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan 

merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para 

ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena 

tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam naṣ al-Qur’an dan al-Sunnah.  
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Secara eksplisit, adanya persamaan usia perkawinan dalam UU No. 16 

Tahun 2019 Pasal 7 tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta 

tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri.  

Penulis memahami bahwa adanya persamaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kemaslahatan. 

Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat, yakni maṣlaḥah harus berada dalam 

ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak 

bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak 

bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen.  

Dengan adanya aturan tersebut, peneliti melihat bahwa maslahah yang 

terkandung didalamnya adalah dapat menghindarkan ambiguitas terhadap 

penafsiran batas usia minimal perkawinan, baik yang terdapat dalam hukum Islam 

atau hukum adat, yakni jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas 

usia yang terlalu tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga sangat mempertimbangkan 

kondisi psikologis, biologis, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. 

 Persamaan batas usia minimal perkawinan ini menunjukkan bahwa ada 

komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum 

perempuan, kaum laki-laki beserta keturunannya nantinya. Adapun penjelasan 

secara rinci batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam 

teori maslahah mursalah, bahwa hal tersebut berkisar pada lima perkara yaitu, 

menjaga agama (ḥifẓ al-din), menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), menjaga akal (ḥifz al-

‘aql), menjaga keturunan (ḥifz al-nasl) dan menjaga harta (ḥifz al-mal).  
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Pertama, bila melihat dari sisi ḥifz al-din, maka adanya peraturan tentang 

batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa pemerintah sejatinya 

sudah memikirkan nasib keluarga ke depannya, yang mana juga sejalan dengan 

syari’at Islam. Adanya Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dinilai 

sebagai salah satu upaya untuk menjaga agama (ḥifz al-din), menikah merupakan 

upaya ḥifz al-din, maka mempertahankannya juga merupakan bagian dari upaya 

ḥifz al-din. Cara untuk mempertahankannya ialah dengan memenuhi faktor-faktor 

yang dapat mendukungnya, yang mana salah satunya adalah faktor usia bagi calon 

mempelai yang hendak menikah. 

Kedua, dari sisi ḥifz al-nafs, dengan dibatasinya 19 (Sembilan Belas) tahun 

bagi laki-laki maupun bagi perempuan, maka diharapkan dapat memberi 

keselamatan jiwa istri serta keturunannya nanti, serta dapat dinilai sebagai bentuk 

untuk menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), karena baik suami maupun istri, keduanya harus 

bisa saling membantu dalam membina rumah tangganya.  

Ketiga adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 juga dapat 

dinilai sebagai upaya untuk menjaga akal (ḥifz al-‘aql). Hal ini bisa dinilai 

berdasarkan: 

a) Dengan disamakan batasan minimal tersebut, maka suami dan isteri akan 
memiliki kesempatan lebih untuk menumbuh kembangkan akalnya.  

b) Proses pendidikan bagi perempuan ketika sebelum menikah adalah 
tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun berbeda saat ia sudah 
menikah, hal itu menjadi tanggung jawab suaminya. 
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 c) Adanya perkawinan bukan berarti untuk menghentikan perkembangan 
akal, karena akal manusia terus mengalami perkembangan, yang mana 
akan melalui fase-fase yang berbeda.49 

 
 Adanya perubahan batasan usia pernikahan sebagaimana telah disebutkan 

dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai upaya 

untuk menyelamatkan fase-fase yang harus dilalui oleh kedua mempelai, sebab 

pada usia tersebut dikatakan telah dewasa secara akal sehingga mampu untuk 

membedakan hak dan kewajibannya. 

Keempat, dari sisi ḥifz al-nasl, dengan dibedakannya 19 (Sembilan Belas) 

tahun bagi laki-laki dan 19 (Sembilan Belas) tahun bagi perempuan, maka 

diharapkan kualitas generasi (keturunan) dapat terjamin. Sehingga tidak 

meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan. 

Hal itu bisa terwujud dengan adanya peraturan yang mengatur demikian, karena 

suami dan istri mempunyai waktu untuk mengembangkan keilmuan dan 

kepribadiannya, sehingga nanti ia dapat mengarungi bahtera rumah tangganya 

dengan baik. 

Disamping itu seorang suami dituntut untuk mengajarkan kepada dirinya 

dan keluarganya, segala bentuk kebaikan dan tata krama yang baik. Salah satu hak 

anak atas ayahnya ialah mendapatkan didikan tata krama yang baik. Adanya 

kewajiban mendidik, mencari nafkah, dan kewajiban suami lainnya, tentunya juga 

dibutuhkan kesempatan yang lebih panjang untuk suami agar dapat menjalankan 

kewajibannya.  

 
49Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga  (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.  
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Dengan alasan-alasan tersebut di atas, adanya peraturan tentang batas usia 

minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam 7 Undang-Undang 

Perkawinan dapat dinilai sebagai bentuk untuk menjaga keturunan (ḥifz al-nasl). 

Kedewasaan secara sosiologis, ukurannya tergantung kepada masing-

masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian 

dewasa menurut ilmu psikologi. Ilmu psikologi memandang kedewasaan sebagai 

suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya 

keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan.50 

Lebih tingginya batas usia minimal perkawinan dapat diasumsikan sebagai 

bentuk spirit pemerintah untuk berlaku adil dalam kesiapan membentuk pribadi 

masing-masing yang dewasa dan matang. Secara sosiologis, usia perempuan sama 

dengan usia laki-laki pada saat keduanya menikah, ia mampu mengimbangi 

suaminya dalam membina rumah tangganya. Artinya, proses kedewasaan istri saat 

setelah menikah cenderung lebih cepat, sehingga mampu mengimbangi suaminya.  

Kelima, dari sisi menjaga harta (ḥifz al-mal), adanya peraturan tentang batas 

usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Perkawinan dapat dipandang bahwa pemerintah juga mempertimbangkan 

bahwa calon suami harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal seputar 

harta bagi keluarganya. Oleh sebab itu, dengan diaturnya batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-undang 

 
50M. Ghufron, Makna Kedewasaan dalam Perkawinan, Jurnal Al-Hukama (Volume 06. 

Nomor 02. 2016), h. 332 
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Perkawinan dapat mengakomodir bahwa seorang suami dan seorang istri harus 

mempunyai kecerdasan finansial, sehingga aspek ḥifz al-mal dapat tercapai.  

Dengan demikian bahwa batas usia perkawinan yang ideal bagi laki-laki dan 

perempuan dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan Belas) tahun 

tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana telah 

disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan untuk usia dalam 

melangsungkan perkawinan. Bahwa dalam penelitian ini, berdasarkan analisis yang 

telah di dapat bahwa setiap prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan 

mashlahah mursalah dan tidak di tujukan oleh nas tertentu, tetapi sejalan dengan 

tindakan syara’ dan maknanya di ambil dari dalil-dalil syara’ maka mashlahah itu 

benar, dapat dijadikan hujjah syariah. 

 Oleh sebab itu mashlahah mursalah yang di gunakan sebagai prinsip hukum 

Islam itu benar sebagaimana dapat diketahui, bahwa tujuan hukum Islam adalah 

untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, keturunan dan harta. 

Dengan adanya kaidah bahwa menolak kemudaratan lebih utama dari pada 

mendatangkan manfaat, hal ini menegaskan bahwa, apabila pada waktu yang sama 

dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, karena 

dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan 

hukum Islam untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

Konsep Maslahah Murslah pada hakikatnya untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya 

menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan 
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hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perubahan-perubahan sosial 

yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah 

serius berkaitan dengan hukum Islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan 

kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan 

datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa 

rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.51 

Teori Maslahah, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum 

Islam memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. 

Sesuai dengan hukum Islam, dispensasi kawin dapat dilihat dari nilai 

kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika dispensasi kawin tidak 

didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka 

akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan.52 

Dalam kaidah fikih ’’kemudaratan itu harus dihilangkan”. Adapun maksud 

dari kaidah tersebut adalah jika dispensasi kawin tidak diberikan maka akan 

menimbulkan kemudaratan-kemudaratan yang dapat mengancam jiwa keduanya 

seperti melakukan perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.53 Oleh 

karena itu, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan 

melihat secara komprehensif baik dari segi manfaat dan mudharat. Hal ini dilakukan 

karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi 

 

51Imam Syathibi, al-muwafaqaat (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220.  

52Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, (Yogyakarta: Nawesea 
Press, 2007), h. 25.  

53Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, (36 Th), Wawancara dengan hakim PA Sungguminasa, 
tanggal 17 januari 2023 
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pasangan muda-mudi tersebut. Dan permohonan dispensasi kawin juga dilakukan 

untuk mencegah terjadinya perzinahan atau menolak kerusakan. 

  54درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

Artinya : Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil 
kemaslahatan. 

  
Berbicara hukum Islam, maka tidak lepas dari permasalahan ummat di mana 

tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat. 

Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari’atkan oleh syar’i tentu tidak lepas dari 

prinsip-prinsip tujuan hukum Islam itu sendiri. Kemaslahatan yang peneliti 

maksudkan harus memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar 

kemaslahatan pada mahkluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, 

jiwa, akal, harta dan keturunan.55  

 1) Daruriyat, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan 

yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka 

kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan 

agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri. 

 2) Hajjiyat atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi 

kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak 

akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan 

dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.  

 
54Al-Imam Jalaluddin As.Suyuthi, al-Asybah Wan Nadzoi’ir, (Beirut, Libanon: Darul 

Kutub  Ilmiah), h. 132.  
55  



58 

 

3) Tahsiniyat atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya 

ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, 

tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.56  

 Hal tersebut sesuai denga kaidah ushul fiqh. 

 ٥٧الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما 

Artinya : Hukum itu berputar beserta ‘illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun 
ketiadaan ’illatnya. 

 
Maknanya adalah bahwa jika ’illah-nya ada, maka hukumnya pun ada. 

Sebaliknya, jika ‘illahnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jika ‘illah-nya 

kuat, maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya, jika ’illah-nya lemah, maka hukumnya 

pun lemah. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern 

ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan 

hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia. Sementara itu terkait dengan 

persoalan modern, konsep maslahah  tentunya sangat diperlukan dalam 

menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks 

adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah 

bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasinya ajaran Islam dalam 

dinamika kehidupan. perkembangannya. Beberapa hal tersebut di antaranya, yaitu 

telah menetapkan metode dan syarat dalam menentukan maqaṣid al-Syariah. 

Seperti, pembagian maqaṣid al-Syariah menurut al-Syatibi berdasarkan tingkat 

kebutuhan, yaitu: aḍ-ḍaruriyat, al-ḥajiyat dan taḥsiniyat. Maqaṣid al-Syariah 

 
56Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam pergumulan Politik,  h. 25-26.  
57 Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-

Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, (Riyadh: Dar 'Alam al Ma'rifah, 1999), 
h. 395. 
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merupakan konsep penting untuk menemukan atau menetapkan permasalahan-

permasalahan hukum Islam.  

Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab 

berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang. Menurut ahli 

ushul, maslahah merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena merupakan 

perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam 

kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan 

syari’at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemudaratan.58 

Dengan demikian, Islam telah mengatur secara sempurna masalah 

perkawinan, termasuk perceraian. Sunggguhpun perceraian merupakan emergency 

exit yang harus dilalui oleh suami istri, karena mempertahankan perkawinan jauh 

lebih banyak madharatnya dari pada mashlahatnya.. 

E. Lembaga Hukum Perkawinan 

a. Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah Lembaga unit kerja 

Kementerian Agama dalam melaksanakan Sebagian tugas pemerintah dalam agama 

Islam di wilayah Kecamatan, Kantor Urusan agama (Kua) merupakan unit kerja 

terdepan, karena Kantor Urusan Agama (Kua) berhadapan langsung dengan 

masyarakat. Keberadaan Kantor Urusan Agama sangat urgen untuk masyarakat 

sebagai Lembaga keagamaan. 

 
58Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaidah-kaidah Paraktis Memahami Fiqih 

Islam (Qawaid Fiqhiyah), (Gresik: Pustaka al-furqon, 1435H/2013M), h. 101-103. 
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Kantor Urusan Agama (Kua) merupakan salah-satu Lembaga masyarakat 

yang diberikan kewenangan melakukan pencatatan perkawinan dikalangan ummat 

Islam. Artinya eksistensi Kua tidak semata-mata dikarenakan pemenuhan tuntutan 

birokrasi, tetapi juga secara substansi memiliki tanggung jawab terhadap 

pemenuhan pelaksanaan terhadap keabsahan perkawinan orang yang beragama 

Islam di seluruh wilayah Indonesia.59 

b. Pengadilan Agama Sungguminasa (PA) 

Pengadilan Agama (PA) merupakan unit Lembaga peradilan yang memiliki 

kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, biasanya berlokasi di Ibu 

Kota Kabupaten. Kewenangan Pengadilan Agama yakni melaksanakan penegakan 

hukum dan keadilan di tingkat I untuk rakyat Indonesia yang mencari keadilan, 

yakni perkara atau permasalahan antara orang0orang yang beragama Islam dalam 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan sadaqah serta 

ekonomi syariah. 

Pengadilan Agama merupakan Lembaga penegak hukum perkawinan yang 

menetapkan penetapan dispensasi kawin untuk para calon pengantin yang 

melakukan perkawinan dengan usia belum sesuai dengan aturan hukum Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019.  

Dalam pemberian dispensasi nikah merujuk kepada peraturan Mahkamah 

Agung No.5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan 

dispensasi kawin. 

 
59Agustina Bilondatu, Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding, h.10-

11.  
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Jenis Penelitian 

 

Sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian, penelitian ini 

mengunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian deskriftif-analisis, 

pendekatan ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan subyek 

penelitian, yang dilakukan atas dasar data dan fakta yang tampak dilapangan.1 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan langkah-langkah sistematis 

dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 

diolah, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya mencari cara 

penyelasaiannya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Menurut Jamali Sahrodi, pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang 

dijadikan landasan kajian dalam sebuah studi atau penelitian.2 Bambang Prasetyo 

dan Lina Miftahul Jannah menyebut pendekatan sebagai metode ilmiah yang 

memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar, yang kemudian 

dipergunakan sebagai sarana analisis.3  

Mengacu pada kutipan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa 

penggambaran seorang peneliti mengenai sesuatu masalah yang dibahas, sangat 

tergantung pada pendekatan, yakni dari segi mana ia memandangnya, dimensi 
 

1Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.7. 
2Amali Sahrodi, Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala 

Sarjana Orientalis (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 64.  
3Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26.  
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mana yang diperhatikan, dan unsur-unsur mana yang diungkapkan. Artinya, hasil 

pembahasan akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.  

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini.  

2. Pendekatan syar’i, adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, 

kaidah usul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah 

permasalahan terkait dengan dispensasi kawin. 

3. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan atau suatu metode yang 

pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat 

yang ada. Sosiologi adalah salah satu ilmu yang mencoba untuk 

menggambarkan masyarakat dengan struktur, lapisan, dan berbagai 

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pemahaman ini, 

suatu ilmu sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya suatu hubungan.4  

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini 

digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji 

agama. Dengan ketiga pendekatan tersebut diatas, peneliti berupaya memahami 

 
4Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 46. 
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fenomena-fenomena yang berkaitan dengan realitas, situasi, kondisi, dan interaksi 

yang terjadi dilapangan khusunya terkait dengan permohonan dispensasi kawin 

bagi pasangan usia anak. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakasanakan di Kabupaten Gowa, salah satu obyek 

penelitian adalah Pengadilan Agama Sungguminasa, karena terkait dengan 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin bagi 

perkawinan usia dini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama 

Sungguminasa dalam merealisasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Kantor Urusan agama (KUA)  adalah lembaga hukum yang melaksanakan 

pencatatan nikah untuk wilayah Kota Sungguminasa. Dan Pengadilan Agama 

Sungguminasa merupakan lembaga yang berpengaruh dalam pemberian izin 

dispensasi kawin Selain itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin..  

Kemudian yang menjadi alasan penulis memilih lokasi tersebut untuk 

dijadikan lokasi penelitian adalah, Kantor Pengadilan Agama lokasinya mudah 

dijangkau oleh peneliti. Dan juga terkait adanya beberapa kasus yang masuk di 

Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meminta surat penolakan dari kua setempat 

untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar 

nikah. 

2. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 18 Januari – 10 Maret 2023 
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D. Data dan Sumber Data 

Objek penelitian ini adalah peranan dari Kantor Urusan Agama dan 

Pengadilan Agama Sungguminasa, namun fokus utama penelitian ini adalah di 

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menghadapi dan mengabulkan 

pemberian dispensasi kawin setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan di masyarakat. Sedangkan data -data yang diperoleh bersumber dari 

data berikut: 

1. Data  

a. Data primer didapat secara langsung berupa penetapan dispensasi nikah      

yang berada di pengadilan Agama dan juga data perkawinan yang telah 

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setelah tanggal 14 Oktober 2020. 

Kemudian pendapat dari responden yang ada dilapangan melalui 

wawancara 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari analisa dokumen 

penting yang diperlukan. Penulis mendapatkan data sekunder yang ada 

kaitannya dengan penelitian dari buku-buku, skripsi, tesis dan disertasi, 

makalah, jurnal penelitian, website, dan lainnya. Sedangkan data 

sekunder yang digunakan sebagai pendukung lain yang dibutuhkan 

adalah terkait dengan  Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa. 
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2. Sumber Data 

  Sumber data penelitian ini adalah keseluruhan dari informan yang dapat 

memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Penentuan informan 

penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan alasan bahwa mereka diyakini 

dapat memberikan informasi yang akan digali. Dalam sejumlah informan 

diantaranya: pejabat Lembaga penegak hukum perkawinan, Hakim, serta bagian 

analisis  yakni PA Sungguminasa yang berwenang dan berkompoten, berupa 

penetapan dispensasi kawin yang berada di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah didalam 

pengumpulan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada 

subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode 

diantaranya: . Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung 

pada obyek yang ingin diteliti yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi  

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dengan obyek yang diteliti dengan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi sesuai kenyataan.5 

 
5Triyono, MetodologiPenelitian (Yokyakarta : Ombak, 2012), h.157. 
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3. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek 

penelitian untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya 

dalam upaya mengumpulkan data penelitian.6 Pendapat yang sama dikemukakan 

oleh Winarno Surakhmad bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data di 

mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala 

subyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan.7 Hal senada 

dikemukakan oleh Satori & Komariah bahwa dalam melakukan observasi, ada 

beberapa kriteria observasi yang sebaiknya dijadikan panduan oleh peneliti yaitu: 

a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.  

c. Pengamatan dicatat secara sistematis 

 d. Pengamatan dapat dicek atau dikontrol mengenai keabsahannya.8  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi pertisipant dan 

non partisipant. Observasi partisipant yaitu peneliti berada dalam kegiatan yang 

dilakukan majelis hakim guna mengamati apa yang dilakukannya, dan observasi 

non partisipant yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam persidangan, 

 
6Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: 

Gajah Mada University Press, 2006), h. 74.   
7Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah 

(Bandung: 2008). h.155. 
8Djaman Satori, &Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabetha, 

2010), h. 10.  
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namun informasi didapat pada saat wawancara dengan hakim yang menangani 

masalah dispensasi. 

    b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.9 Pendapat lain 

bahwa wawancara yang ditujukan untuk memperoleh data dari individu yang 

dilakukan secara individual. 

Wawancara dilakukan dengan berusaha memahami, menggali pandangan 

dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. 

mengingat penelitian ini menggunakan format penelitian kualitatif-verifikatif 

dengan model induksi maka fokus peneliti hanya tertuju pada data karena 

pemahaman terhadap data adalah kunci jawaban terhadap masalah penelitian. 

Peneliti langsung bertatap muka untuk melakukan wawancara dengan informan, 

agar mendapatkan informasi yang akurat tentang perkara dispensasi kawin bagi 

perkawinan usia dini, kemudian tentang berbagai pertimbangan para hakim dalam 

memutuskan permohonan dispensasi kawin, serta dampak yang ditimbulkan 

apabila permohonan dispensasi kawin ditolak sementara anak sudah hamil duluan. 

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. 

Dengan pertanyaan itu diharapkan memberikan jawaban berdasarkan 

 
9Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. VIII, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012). h.216.   
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pengetahuan, keyakinan, pengalaman, dan kenyataan-kenyataan yang didapatkan, 

untuk mengetahui berbagai alasan para hakim dalam mengambil keputusan, 

apakah keputusan yang diambil sejalan dengan pertimbangan kemaslahan anak 

atau tidak. Pelaksanaan wawancara dengan informan secara luwes dan kondusif, 

pewawancara memperhatikan kondisi dan keadaan informan yang akan 

diwawancarai dengan menyiapkan daftar pertanyaan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, 

dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki hal-hal yang terkait  

seperti peraturan-peraturan, profil PA, catatan harian dan dokumentasi lainnya.10 

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dijelaskan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini meliputi putusan para hakim. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian yang berkualitas dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Menurut Sudaryono dalam Suharsimi bahwa Instrumen adalah 

alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data 

 
10Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.158.  
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agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.11 Dalam 

penelitian ini peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan 

data dengan menggunakan pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen. 

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal 

mengambil atau menyalin data yang telah ada yang berhubungan dengan variabel 

penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi dapat berbentuk tulisan 

misalnya putusan hakim terkait dispensasi kawin, sejarah Pengadilan Agama 

Sungguminasa, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, skesta dan lain-lain.12Jadi dokumentasi adalah 

dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah 

penelitian Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai key instrumen, 

artinya peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian disesuaikan dengan 

metode yang digunakan.yakni menggunakan beberapa jenis instrumen yaitu:  

1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang 

digunakan pada saat proses penelitian.  

2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. 

 
11Sudaryono, Metodologi Penelitian (Depok: RaJa Grafondo Persada, Cet. 2, 2018), h. 

206. 
12Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti Pemula  h. 88. 
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3. Check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 

atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan selama dalam pengambilan 

data di kantor pengadilan Agama Sungguminasa dan diluar kantor pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

G. Metode Pengolahan Analisis Data 

Data yang diperoleh baru bisa mendapatkan hasil dan berguna ketika sudah 

diolah dan dianalisis. Beberapa Teknik deskriftif kualitatif berupa narasi yang 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan tentang penerapan undang-undang 

perpustakaan. Analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif 

kualitatif maupun verifikasi kualitatif. Strategi deskriptif kualitatif adalah cara 

berpikir induktif dan strategi deskriptif verifikasi kualitatif dengan cara berpikir 

deduktif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai 

data yan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan 

suatu kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi 

ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.13 Tujuan utama analisis tersebut adalah 

memberikan gambaran ilustrasi dan ringkasan yang dapat membantu pembaca 

memahami jenis variable dan keterkaitannya.14 Analisis data terdiri dari tiga 

tahapan yaitu : 

1. Penyajian data, analisis data dalam bentuk reduksi dan penarikan 

kesimpulan.  

 
13Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif 

dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran 

(Jakarta: Prenada Media Group,2013), h. 280.  

 
14Abbas Tashakkori dan Charles Teddie, Mixed, Methodologi, Mengkombinasikan 

Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 186.  
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2. Penyajian atau display data yaitu menyajikan berbagai data secara 

deskriptif fenomenologis dalam satu narasi yang utuh.  

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu mencari pola, hubungan, 

tema, persamaan, perbedaan, maupun hal-hal yang sering muncul dari 

hasil penelitian.15 

H. Pengujian keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data merupakan penjelasan bagaimana peneliti 

memferivikasi ataupun menvalidasi data yang didapatkan dalam penelitian. 

Teknik yang dipakai adalah trianggulasi data, untuk melakukan pengujian 

terhadap hasil penelitian. Maka ada beberapa cara yang mesti dilakukan , yaitu: 

1. Teknik trianggulasi dengan wawancara untuk memperoleh kebenaran 

informasi kemudian membandingkan yang telah dikatakan oleh informan 

dengan yang diperkatekkan melalui data-data penetapan dispensasi kawin 

dan data-data perkawinan. Membandingkan hasil wawancara dengan data-

data sekunder yang didapat. Triangulasi juga merupakan teknik 

pengecekkan data tehadap sumber data dengan mengecek kesesuaian 

sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah 

ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta 

kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil 

penelitian. 

2. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

 
15Husaini Usman, et.al., Metodologi Penelitian Sosial (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 

2000), h. 87. 
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menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan 

digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 

metode, dan waktu.16. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis akan menggunakan 

pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan cara data 

yang diperoleh di lapangan dan setelah melalui proses analisis data, maka 

selanjutnya penulis akan kembali untuk memperoleh keabsahan data. Cara kerja 

dari triangulasi sumber adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan informasi antara informan 

yang satu dengan yang lainnya, sehingga data yang telah diperoleh di lapangan 

baik dari kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama dianalis berdasarkan 

perspektif maslahah mursalah. 

 
16Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.   
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 BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

 

A. Bentuk Perlindungan Anak terkait dengan Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, 

serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh al-nasl). Perkawinan merupakan 

fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal 

pikirannya serta siap melakukan proses  reproduksi.1 Hikmah perkawinan ini lebih 

beriorentasi pada terwujudnya kesejahteraan lahir bathin bagi para pelakunya dan 

sebagai media untuk meneruskan keturunan atau kesinambungan nasab. 

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika 

dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum 

(rechtsfeit) yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat 

hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena 

subjek 2 hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Perkawinan di sini tidak hanya 

dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan 

perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah 

arti pentingnya perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundangan untuk 

melindungi masyarakat. Membicarakan perlindungan anak sangat erat 

hubungannya dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia, yang 

 
1Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009. Ijma' Ulama, 

Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, h, 213-214. 
2Muhammad Amin Suma, 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, h, 81.  
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bersifat internasional (Internasional Human Rights Law) ataupun yang sudah 

diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit 

tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of 

the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak 

menyebutkan usia minimal perkawinan selain menyebutkan bahwa yang disebut 

anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.3 Setiap negara konvensi 

diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak (the best 

interest of the child) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang 

terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal hak-hak anak maupun 

kesejahteraan anak. 

Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur 

minimum menikah dan pencatatan pernikahan (Convention on Consent to 

Marriage) tahun 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan 

mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan usia minimum 

untuk melangsungkan perkawinan dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di 

luar usia minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali 

otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar 

dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.4  

Di dalam konvensi ini, menurut penulis juga membuka peluang munculnya 

perkawinan di bawah umur yaitu dengan persyaratan adanya dispensasi dari otoritas 

yang berwenang. Meskipun Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi 

 
3Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 84.  
4Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.5. No.1 (2011), h.79.  
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konvensi 1964 tersebut, namun Indonesia telah menetapkan usia minimum 

perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yaitu umur 16 tahun  bagi wanita dan umur 19 tahun bagi 

pria. Terhadap perubahan dari Undang-Undang tersebut No. 16 Tahun 2019 tentang 

perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas ) tahun  antara pria dan Wanita.. Di dalam 

undang-undang perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian 

dispensasi perkawinan. 

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 

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

undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum 

bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 

tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana 

kematangan sosial, pribadi dan  mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut5 

Perbedaan usia dalam definisi anak yang terdapat di dalam dua undang-

undang tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi produk hukum. Hal ini 

dikarenakan undang-undang kesejahteraan anak tersebut belum dicabut. Batasan 

umur 18 tahun lebih berorientasi pada perlindungan akan hak-hak anak dan batasan 

umur 21 tahun lebih berorientasi pada kesejahteraan anak. Bukankah kesejahteraan 

 
5Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo 

Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 3. 
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anak juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindunagn anak?. 

Oleh karena itu, menurut penulis kriteria anak yang tepat menggunakan batasan 

umur 18 tahun dengan mencabut kriteria anak yang menggunakan batasan umur 21 

tahun.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terjadi perbedaan ketentuan 

yang sangat mendasar perihal anak antara undang-undang perkawinan, undang-

undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Menurut 

penulis, harus ada sinkronisasi regulasi tentang anak yang berlaku di Indonesia. Hal 

ini penting mengingat anak merupakan aset utama untuk keberlangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan 

kepentingan yang terbaik baik anak dengan melihat dari berbagai aspek. 

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia harus berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi a) non diskriminasi, 

b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup dan berkembang, dan d) 

penghargaan terhadap pendapat anak.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu 

pada strategi sebagai berikut: 1) Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan 
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kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak. 2) Developmental, diarahkan pada 

upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan 

pribadi anak. 3) Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi 

anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan 

salah. 4) Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak 

untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan  dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial 

anak.6 

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus 

memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus 

didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga 

kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis. 

Yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang 

seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang 

dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran 

terhadap anak, baik yang mencakup hak  sipil, ekonomi, sosial dan budaya.7 

 
6Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka 

Mandiri, 2001 ) Jakarta, h.5-6. 
7Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, h. 4.  
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Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:8 

 a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).  

b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya (Pasal 9 ayat 1). 

 c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).  

d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) 

penelantaran (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) 

perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).  

Hak-hak anak tersebut juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat 

(3) dan ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang 

dimaksud kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak 

 
8Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
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yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik 

secara rohaniah, jasmaniah maupun sosialnya. Kebijaksanaan yang ditetapkan 

dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis 

melalui usaha-usaha sebagai berikut: 

 a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka 

peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah 

kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya. 

 b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan 

masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap 

para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

 c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara 

pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan 

lintas program dan lintas sektoral. 

 d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim 

kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam 

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia. Orang tua 

memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak 

dan kesejahteraan anak.  

Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun dan orang tua tidak 

boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus 

mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait 
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perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya 

perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal 

negative bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas 

segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. 

 Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf 

(c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan hukum 

bagi anak-anak khususnya wanita yang karena sesuatu hal terikat dengan 

perkawinan. Perlindungan hukum ini tercermin dari adanya sanksi pidana bagi 

seseorang yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur. Pasal 288 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3) KUHP menyatakan bahwa:  

(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum 

waktunya untuk kawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

 (2) Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 

delapan tahun dan  

(3) Jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua 21 

belas tahun9 

 
9Moeljatno,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006) h. 105- 

106.  
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Terdapat beberapa dalil atau alasan yang biasa disampaikan oleh pemohon 

dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Sungguminasa, di antaranya adalah: 

Pertama, adanya kehendak anak atau kesepakatan berumah-tangga dengan segala 

konsekuensinya. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah 

mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun (Pasal 7 ayat 1), akan tetapi juga muncul aturan bahwa perkawinan 

didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Hal ini tentu 

bisa menjadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang 

diajukan pemohon.  

Kedua, calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (mawani` 

nikah). Kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada 

hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara 

dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang 

berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. 

 Ketentuan larangan perkawinan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 

hukum perkawinan. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan kedua calon 

mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi 

perkawinan mereka. 

 Ketiga, siap lahir batin atau fisik dan psikis serta telah aqil baligh. Salah 

satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan 

calon pengantin perempuan sudah aqil baligh,  sehat rohani dan jasmani. Sedangkan 

menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas 
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kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak 

menikah  harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari 

kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi 

laki-laki dan perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua 

mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini 

meminta kawin maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan 

pertimbangan  kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.10 

Keempat, telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma 

agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak 

laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang 

tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan 

selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang 

ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan 

terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat 

yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera 

menikah. Hal ini sesuai dengan kaidah: Artinya: “Menolak bahaya harus 

didahulukan daripada menarik manfaat”. Perkawinan itu wajib apabila seseorang 

itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan keji atau zina, karena memelihara jiwa 

dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini 

perkawinan adalah wasilah atau sarana pemeliharaan diri dari maksiat dan 

hukumnya wajib.  

 
10M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama 

dan Hukum Perkawinan Islam, (IND - HILL CO, Jakarta, 1985) h, 176.  
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Kelima, telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang 

anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai 

penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan 

terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera 

melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan 

hidupnya.  

Keenam, telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih 

menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. 

Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam 

menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan 

dispensasi nikah, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil 

keputusan dispensasi perkawinan. tidak ada jalan lain bagi hakim selain 

mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari 

kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini 

diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar 

nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya (ayat 1). Perkawinan 

dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu 

kelahiran anaknya (ayat 2). 

Ketujuh, orang tua ikut membantu secara moril dan materiil. Kondisi 

ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang 

cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan 

anaknya. Keinginan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya biasanya tidak 

dapat ditolak oleh anaknya, karena orang tua akan menjamin semua kebutuhan 
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hidup anak. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah 

ada yang melamar dan segera menikah. Orang tua akan memberikan segala fasilitas 

yang dibutuhkan oleh anaknya, apabila anak mau mengikuti keinginan orang tuanya 

yaitu menikah. 

Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal 

untuk melangsungkan perkawinan, para pihak yang berkepentingan ada peluang 

untuk mengajukan dispensasi. Dispensasi (Dispensatie) adalah pengecualian dari 

aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari 

suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi 

adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-

undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.11 

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang 

perkawinan sejatinya didasarkan pada metode maslahat mursalah yakni maslahah 

yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun 

yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat ijtihady, 

yang  kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya 

ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja 

dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang 

terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia 

kawin tersebut hanya bisa  terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh 

pengadilan. Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan 

 
11Sudarsono,  Kamus Hukum,( PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992). h. 102. 
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dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan. 

Batasan usia perkawinan yang terdapat dalam hukum perkawinan bagi wanita 

adalah minimal umur 19 tahun. Umur di bawah 19 tahun ini jelas masih tergolong 

usia anak-anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, yaitu sampai umur 

18 tahun.  

Oleh karenanya, menurut penulis segala hak-hak anak wanita tersebut 

ketika melangsungkan perkawinan harus mendapatkan jaminan untuk dapat 

dipenuhi secara optimal. Sedangkan batasan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 

19 tahun.. Oleh karena itu, menurut penulis apabila mempelai wanita dan atau 

mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum 

mencapai umur 21 tahun maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara 

optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila 

tidak ada yang memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak-anak demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 

dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan 

lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan 

Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk 
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menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara 

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.12 

Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

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

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi 

syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Gowa 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sungguminasa 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:  

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006). 

b.  Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

baik menyangkut teknik yudisial, administrasi peradilan maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 

jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).  

 
12Pengadilan Agama Sungguminasa, “Profil Pengadilan Agama Sungguminasa”, dikutip 

dari Pengadilan Agama Sungguminasa (https://pa. sunggumiasa.go.id), diakses pada hari Kamis 

tanggal 16 Pebruari 2023 jam 11.12 Wita 
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c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 

ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap 

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 

(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006) 

e. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakn administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan 

dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

f. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

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

Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Pengadilan Agama Sungguminasa beralamat di Jalan Mesjid Raya No. 25 

Sungguminasa Kabupaten Gowa.  
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 Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut: "  

 “Terwujudnya lembaga Peradilan Agama Sungguminasa Kelas I B Yang  

Agung”(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa). 

Adapun Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 

 Menjaga kemandirian badan  Peradilan 

 Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan 

 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan 

 Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 

 Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klas I.B Sungguminasa13 

(Perma No.7 Tahun 2015) 

 

No Nama Jumlah 

1  Ketua  1 Orang 

2. Wakil Ketua 1 Orang 

3.  Hakim 4 Orang 

4. Panitra 1 Orang 

5. Sekertaris 1 Orang 

6. Panitera Muda Gugatan 1 Orang 

7. Panitera Muda Permohonan 1 0rang 

8. Panitera Muda Hukum 1 Orang 

9. Panitera Pengganti 19 Orang 

10. Kasubag Kepegawaian dan Ortala 1 Orang 

11. Kasubag Umum dan Keuangan 1 Orang 

 
13Pengadilan Agama Sungguminasa, “Profil Pengadilan Agama Sungguminasa”, dikutip 

dari Pengadilan Agama Sungguminasa (https://pa. sunggumiasa.go.id), diakses pada hari Kamis 

tanggal 26 Juli 2023 Jam 19.47 Wita 
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12. Fungsional Pengelola keuangan APBN 1 Orang 

13.  Fungsional Pranata Komputer 1 Orang 

14.  Staf / Pelaksana 1 Orang 

Sumber Laporan Pelaksanaan kegiatan PA Sungguminasa 

B. Efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap 

Penekanan Nikah Usia Dini di PA Sungguminasa. 

Apabila membicarakan efektifitas14 hukum dalam masyarakat Indonesia 

berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud, berarti 

mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara 

filosofis, yuridis, dan sosiologis.15 Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang 

terpenting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis ( efektifitas hukum ). 

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya didalam Pasal 7 Ayat (1) 

merupakan hasil dari fikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :  

1. Yuridis 

 Undang-Undang perkawinan menerangkan “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

 
14.Poerwadarminta,W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. Ke-3, (Jakarta : 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 311. 
15Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty 

Yogyakarta, 1999), h. 87 – 89. Lihat juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal 

kaidah hukum, h. 114-117. 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.16  

Oleh karena itu bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina 

rumah tangga menjadi mawaddah wa rahmah. Secara legalitas lembaga perkawinan 

adalah lembaga yang sakral karena menjadi wadah penentuan nasib seseorang 

dalam menempuh kehidupan yang baru. 

 Islam mengajarkan bahwa penentuan usia bersifat dinamis karena 

dianggap setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak sama dalam 

hal menentukan kematangan usia. Ada yang muda dan dewasa, ada pula yang tua 

tapi bersifat kekanak kanakan. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa pernikahan 

dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang 

sejahtera. Penjelasan al-Quran tersebut mendapat penafsiran yang hampir sama dari 

beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa resiko perkawinan 

dibawah umur berpotensi tidak akan mencapai visi seperti yang tertuang didalam 

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang 

sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut ditinjau dari kematangan “kedewasaan” 

yang dianggap masih labil secara mental.  

Sementara di dalam membina rumah tangga tidak lepas dengan 

problematika didalam rumah tangga tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya 

problematika rumah tangga maka haruslah calon pengantin memiliki pola pikir 

yang dewasa, mampu mengontrol diri, dan mempunyai empati yang tinggi. Pada 

 
16Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Perkawinan, No 1 tahun 1974. 
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umumnya jika belum dewasa calon pengantin lebih cenderung berujung kepada 

perceraian, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

2. Sosiologi  

Lahirnya Suatu Hukum dalam rangka memberi solusi atas masalah yang 

sedang terjadi di tengah tengah masyarakat dan dirumuskan secara musyawarah 

mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan dalam suatu hukum terjadi 

akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut disebabkan karena 

hukum itu sendiri bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial masyarakat. 

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan untuk menjadi solusi 

permasalahan yang terjadi pada saat itu yaitu maraknya perkawinan poligami dan 

perceraian secara sewenang-wenang sehingga diharapkan dengan terbitnya 

Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami dan pernikahan dini menurun 

secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara.17  

Seiring perkembangan dan makin maraknya perkawinan dini dalam 

masyarakat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap kurang atau 

tidak lagi relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu 

tentang batasan usia minimal yang dulunya 19 (Sembilan Belas) tahun laki-laki dan 

 
17Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” , dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, 

(Probolinggo : Usrah Prees, 2019), h. 45. 
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16 (Enam Belas) tahun perempuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 menjadi 19 (Sembilan Belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan.18 

3. Filosofi  

Prodak hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial 

yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi 

kemudharatan yang kemungkinan dapat merugikan orang lain. Karena sifatnya 

sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua 

aspek sosial masyarakat sehingga prodak hukum yang ditetapkan atau di terbitkan 

dapat ditaati bersama-sama.  

Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas 

pertimbangan dari perspektif, kesadaran, dan cita-cita dari dari dibentuknya hukum 

tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Tentu secara Filosofi perubahan di dalam Undang-Undang 

No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 

Sejak  berlakunya  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  pada  tanggal  15 

Oktober  2019  angka  pernikahan  usia  dini  di  Pengadilan Agama Sungguminasa  

masih tetap meningkat.   Hal   ini   dibuktikan   dari   data   yang   menunjukkan   

bahwa   angka dispensasi   nikah   meningkat. Pada tahun   2020,   Pengadilan   

Agama Sungguminasa menerima sebanyak 51 dispensasi kawin.19 Dan hampir 

 
18 Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,  

h. 46. 
19Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022  
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kesemuanya dikabulkan. Alasan utama majelis Hakim mengabulkan permohonan 

dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang  dilarang  oleh  agama.   

Pengadilan  Agama  Sungguminasa sebagai  bagian  atau  perpanjangan  

tangan Mahkamah  Agung  yang  bertugas  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili 

perkara-perkara  tertentu,  dalam  menangani  masalah  perkawinan  di  bawah  umur  

tetap mengacu  pada  proses  dan  prosedur  perundang-undangan  yang  berlaku.  

Melihat penomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak 

remaja yang  ingin  menikah  muda  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi  

kawin  di Pengadilan  agama.  Oleh  karena  itu,  masalah  dispensasi  kawin  perlu  

mendapat perhatian  khusus  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  

dan dalam rangka penegakan hukum.20 

Kajian   Efektifitas   hukum   tidak   bisa   terlepas   dari   aspek   perilaku 

masyarakat dalam berhukum. Menurut Soleman B. Taneka, kajian ini merupakan 

perbandingan  antara  realitas  hukum  dengan  idealitas  hukum.  Melalui  kajian  

ini para  ahli  sosiologi  hukum  mencoba  membandingkan  hukum  yang  tercermin 

dalam  tindakan  (law  iniaction)  dan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  teori  (law  

in the books). 

Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2016  tentang perubahan Pasal 7 

Undang-Undang  Nomor1  Tahun  1974 tentang  perkawinan,  menyebutkan  bahwa  

bila  seseorang  (yang  beragama  Islam)  belum mencapai  usia  minimum,  dapat 

mengajukan  dispensasi  kawin kepada  pengadilan  (agama).  Aturan  lain  yang  

 
20Nur  Aisyah, Dispensasi  Pernikahan  Dibawah  Umur  pada  Masyarakat  Islam  Di 

Kabupaten Bantaeng, diakses pada.tanggal 1 Maret 2023.  
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mengatur  dispensasi    kawin    adalah    pasal    15    Kompilasi    Hukum    Islam,    

yang  maksudnya  sama  dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan.21 Namun  demikian  aturan  hukum  tersebut  tidak  merinci  

alasan mengajukan hukum dispensasi kawin. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan 

otoritas yang  dimilikinya,  hakim  harus  menemukan  alasan  hukum  melalui  

menafsirkan, pemaknaan  sehingga  dirumuskan  alasan  hukum  dispenasi  kawin.  

 Berdasarkan pada  penafsiran  pada  umumnya  hakim  merumuskan  alasan  

dispensasi  antara  lain    adanya  kemudharatan    bila    tidak    dilakukan    

pernikahan    meskipun    calon  mempelai    belum    mencapai  usia    minimum.    

Karena    menurut    hukum    Islam,  menolak  kemudharatan  harus  didahulukan 

dari pada meraih manfaat.  

Untuk melihat sejauh mana efektivitas Undang-Undang perkawinan No 16 

tahun 2019 di Indonesia dan lebih  khusus perkara yang masuk di Pengadilan 

Agama Sungguminasa dilihat dari dua periode.  

Pertama, efektivitas dilihat dari sebelum dibuat Undang-undang sampai 

sesudah dibuat Undang-undang,  

kedua efektivitas dilihat sejak lahirnya peraturan perkawinan sampai dengan 

sekarang. 

Berdasarkan  wawancara / data  dari  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  

menunjukkan  bahwa sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  

 
21Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  
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sampai tahun 2022  total kasus dispensasi kawin  sebanyak  268. Kita bisa melihat 

rincian dari tahun ke tahun.  

Tabel 1 

Keadaan Perkara yang diterima Tahun 201922 

 

No Jenis Perkara Diterima 

A. Perkara yang terkait dengan perkawinan  

1. Izin Poligama 1 

2. Pembatalan Perkawinan 1 

4. Cerai talak 285 

5. Cerai gugat 933 

6. Harta Bersama 7 

7. Penguasaan anak/Hadhonah 5 

8. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 1 

9. Perwalian 32 

10. Isbat Nikah 376 

11. Dispensasi 86 

12. Wali adhol 3 

B. Perkara Kewarisan 8 

C. Perkara Hibah  1 

D. Perkara Wakaf 1 

E. Perkara penetapan Ahli Waris 44 

F. Perkara lain-lain 5 

 
22Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2019 
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 JUMLAH 1.789 

 

Tabel 2 

Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 201923 

 

No Jenis Perkara Diputus 

A. Perkara yang terkait dengan perkawinan  

1. Izin Poigami 2 

2 Cerai talak       292 

3. Cerai gugat 953 

4. Harta Bersama 8 

5. Penguasaan anak/Hadhonah 3 

6. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 1 

7. Perwalian 32 

8. Isbat Nikah 374 

9. Dispensasi 86 

10. Wali adhol 3 

B. Perkara Kewarisan 9 

C. Perkara Hibah  1 

D. Perkara Wakaf 1 

E. Perkara penetapan Ahli Waris 44 

F. Perkara lain-lain 4 

 
23Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2019 
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 JUMLAH 1.814 

Berdasarkan tabel di atas terhadap perkara yang diterima dan  diputus terkait 

dispensasi kawin semuanya diterima, 

Tabel 1 

Keadaan Perkara yang Diterima Tahun 202024 

 

No Jenis Perkara Diterima 

A. Perkara yang terkait dengan perkawinan  

1. Izin Poligama 3 

2. Pembatalan Perkawinan 1 

4. Cerai talak 247 

5. Cerai gugat 882 

6. Harta Bersama 9 

7. Penguasaan anak/Hadhonah 1 

8. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 1 

9. Perwalian 25 

10. Isbat Nikah 334 

11. Dispensasi 56 

12. Wali adhol 2 

B. Perkara Kewarisan 12 

C. Perkara Hibah  3 

D. Perkara Wakaf - 

 
24Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2020 
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E. Perkara penetapan Ahli Waris 38 

F. Perkara lain-lain 5 

 JUMLAH 1.628 

 

Tabel 2 

Keadaan Perkara yang Diputus Tahun 202025 

 

No Jenis Perkara Diterima 

A. Perkara yang terkait dengan perkawinan  

1. Izin Poligama 2 

2. Pembatalan Perkawinan 1 

4. Cerai talak 241 

5. Cerai gugat 892 

6. Harta Bersama 7 

7. Penguasaan anak/Hadhonah 4 

8. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 4 

9. Perwalian 24 

10. Isbat Nikah 334 

11. Dispensasi 56 

12. Wali adhol 2 

B. Perkara Kewarisan 14 

C. Perkara Hibah  1 

 
25 Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2020 
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D. Perkara Wakaf - 

E. Perkara penetapan Ahli Waris 37 

F. Perkara lain-lain 1 

 JUMLAH 1.614 

  

Pada tabel ke 2 pada tahun 2020 perkara dispensasi kawin semuanya 

diterima. 

Tabel 1  

Keadaan Perkara yang Diputus Tahun 202126 

 

No Klarifikasi Jumlah 

Beban 

Putus 

2021 

Cabut 

2021 

Sisa 

2021 

1 Izin Poligami 3 3 0 0 

2 Pencegahan perkawinan 0 0 0 0 

3 Penolakan Perkawinan 0 0 0 0   

4 Kelalaian atas suami /istri 1 1 0 0 

5 Cerai Talak 284 243 28 13 

6 Cerai gugat 914 796 103 15 

7 Harta Bersama 12 6 2 4 

8 Penguasaan Anak 5 2 2 1 

9 Nafkah Anak 0 0 0 0 

10 Hak bekas Istri 0 0 0 0 

 
26 Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2021 
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11 Pengesahan Anak 0 0 0 0 

12 Pencabutan Kek.Org tua 0 0 0 0 

13 Dispensasi kawin  75 73 2 0 

 Jumlah 1.578 1.125 137 33 

 

Berdasarkan tabel pada tahun 2021 ternyata perkara dispensasi kawin yang 

masuk sebanyak 75 tetapi yang diputus 73 berarti yang 2 dicabut oleh pemohon. 

Sedangkan tahun 2022 sebanyak 51 kasus dispensasi semuanya diterima. 

Sedangkan  sebelum  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 berlaku, sejak 

bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 selama setahun total  ada   150 

kasus permohonan dispensasi kawin.  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  

perubahan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 berlaku tidak efektif dalam menekan angka usia pernikahan 

dini, artinya belum sempurna aturan hukum dijalankan di masyarakat  terhadap 

adanya  Perubahan Undang -Undang tersebut, karena terbukti terjadi peningkatan. 

Kalau dikalkulasi secara umum, walaupun secara terperinci menurut hitungan ada 

penurunan kasus dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun Peningkatan   yang  terjadi 

pada tahun 2021  dan kembali turun secara drastis pada tahun 2022.   Dari data 

tersebut menjadikan   pembaruan Undang-Undang Nomor16 tahun 2019 terutama 

pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan  tidak    mempunyai   pengaruh   

terhadap   pengurangan   pernikahan dibawah   umur   di  Sungguminasa,   dalam   

arti   penerapan   ketentuan   batas   usia perkawinan  yang  baru tidak  berlaku  



101 

 

efektif  karena  dalam  kenyataanya  jumlah  perkara permohonan  dispensasi  kawin  

khususnya  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa justru semakin meningkat yaitu 

sebanyak 217 kasus.Indonesia secara keseluruhan sebanyak 50.673 kasus 

dispensasi kawin .27  

 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KemenPPPA) merespon fenomena maraknya dispensasi kawin dengan mendorong 

edukasi bahaya perkawinan anak yang digaungkan oleh pemerintah daerah hingga 

masyarakat. Perkawinan dini memberi berbagai dampak negative jangka panjamg, 

diantaranya masalah Kesehatan reproduksi perempuan, tinggiya angka stunting 

hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga. 

 Isu perkawinan dini sudah terjadi sejak lama, tetapi belakangan ini muncul 

di media. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan 

fenomena perkawinan dini dan dukungan edukasi bahaya perkawinan dini sangat 

dibutuhkan. 

Apalagi kalau kita melihat perkara dispensasi kawin itu secara umum  malah 

justru terjadi peningkatan secara drastic Oleh karena itu revisi atas perubahan  

undang -undang tersebut dalam menekan angka usia pernikahan dini tidak terlalu 

berpengaruh. 

Pasca disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan 

Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan 

dispensasi Kawin, maka pemerintah telah mengupayakan pemenuhan sertifikasi 

 
27Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, 

Cegah Perkawinan anak, diakses pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 23.45 Wita  
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hakim anak dan pelatihan konvensi hak anak bagi semua hakim yang menangani 

kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menekan angka 

perkawina dini di Indonesia sehingga target Indonesia layak Anak 2030 dan 

Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. 

Persyaratan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagai berikut  

1. Surat permohonan dispenasi kawin yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Agama. 

2. Surat penolakan dari Kua setempat  

3. Fotocopy Kartu keluarga pemohon 

4. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 

5. Surat keterangan dari puskesmas/Rumah sakit kalau pemohon hamil.28 

Adapun cara  mengajukan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama adalah 

sebagai berikut : 

a. Meja  1  Pada  tahap  ini  pemohon  akan  dibuatkan  surat  permohonan  

apabila pemohon  telah  melengkapi  persyaratan  yan  telah  ditetapkan  

sebagai  syarat pengajuan dispensasi kawin. Petugas meja satu akan 

menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat 

kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya  panjar  biaya  perkara  

diperkirakan  harus  telah  mencukupi  untuk menyelesaikan perkara 

tersebut. 

b. Kasir Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan 

surat permohonan dan SKUM, kasir kemudian; 

 
28Wawancara dengan Najmah, Pegawai Kua, Pada tanggal 13 Maret 2023  
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1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan  

perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan. 

2) Mengembalikan  surat  permohonan  dan  SKUM  kepada  pemohon 

sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank.  

3) Setelah  pemohon  membayar  panjar  perkara  kasir  memberi  tanda 

lunas dalam SKUM dan Menyerahkan kembali pada pemohon 

c. Meja II Pemohon kemudian menghadap ke meja II dengan menyerahkan 

surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:  

    1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang  

diberikan oleh Kasir. 

2)  Menyerahkan  satu  lembar  surat  permohonan  yang  telah  terdaftar 

bersama satu helai SKUM kepada pemohon.Proses  penyelesaian  

perkara  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama,  Ketua  

Majelis  Hakim  setelah  menerima  berkas  perkara,  bersama-sama 

hakim  anggotanya  mempelajari  berkas  perkara.  Kemudian  

menetapkan  hari  dan tanggal  serta  jam  kapan  perkara  itu  

disidangkan  serta  memerintahkan  agar  pihak dipanggil   untuk   

datang   menghadap   pada   hari,   tanggal,   dan   jam   yang   telah 

ditentukan.   Kepada   para pihak   diberitahukan   pula   bahwa   

mereka   dapat mempersiapkan    bukti-bukti    yang    diajukan    dalam    

persidangan.    Setelah persidangan  dibuka  dan  dinyatakan  terbuka  

untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis, maka  para  pihak  berperkara  

dipanggil  ke  ruang  persidangan.  Kemudian  Ketua Majelis  
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membacakan  surat  permohonan  pemohon  yang  telah  didaftarkan  

di kepaniteraan     Pengadilan     Agama.     Selanjutnya     Ketua     

Majelis     memulai pemeriksaan dengan pernyataan-pertanyaan yang 

diajukan kepada pemohon, anak pemohon  dan  calon  anak  pemohon  

secara  bergantian.  Kemudian  Ketua  Majelis melanjutkan 

pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat;  

1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang 

dikeluarkan oleh kepada desa atau kelurahan.  

    2) Surat  pemberitahuan  penolakan  melangsungkan  perkawinan  

Model  N-9 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama.  

Selanjutnya  Ketua  Majelis menyatakan sidang diskors untuk 

musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon 

diperintahkan ke luar dari luar persidangan.  Setelah  musyawarah  

selesai,  kemudian  dibacakan  penetapan  yang amarnya sebagai 

berikut mengadili.  

1)  Mengabulkan permohonan pemohonan.  

 2) Menetapkan  memberi   dispensasi  kepada  pemohon  untuk  

menikahkan anaknya bernama si A dengan si B.  

3) Membayar biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon. Setelah 

membaca penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. 

Melihat begitu meningkatnya laju perkara dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Sungguminasa penulis menyimpulkan, bahwa secara defacto revisi 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 
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16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak 

perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam. 

 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Dispensasi bagi 

Perkawinan Usia Dini 

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan 

putusan perkara dispensasi kawin dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 secara efektif khususnya di bawah naungan Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

1. Faktor hamil diluar nikah 

Pergaulan dikalangan remaja saat ini sangatlah perlu di perhatikan. Data 

dari Ibu Dwi rezki Wahyuni selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

mengatakan bahwa sesuai dengan pengalamannya pada saat bertugas di Sidrap 

“anak remaja dimasa mudanya apabila kecelakaan atau kedapatan melakukan seks 

dengan lelaki yang bukan mahramnya akan di nikahkan oleh masyarakat setempat. 

Masyarakat setempat meyakini, zina yang dilakukan oleh dua pasangan yang tidak 

sah akan mendatangkan azab dari yang maha kuasa”29.Berkaitan dengan data diatas, 

tentulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bisa lagi dilaksanakan. Dan 

ada pula kecenderungan masyarakat yang menanggapi secara emosional ketika 

anak yang kedapatan berzina tidak di nikahkan. Data tersebut tentu tidak berbeda 

dengan apa yang ada di Makassar 

 
29Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023.   
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2. Faktor ekonomi  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Pengadilan Agama, 

Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 

beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat 

mengurangi beban orang tua. Hal itulah yang menjadi alasan pemohon (orang tua) 

mengajukan dispensai perkawinan ke pengadilan dengan harapan bahwa pasangan 

anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga dapat hidup lebih baik. 

 Namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita 

dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, sama 

saja tidak jauh beda dari orang tua. 

3. Faktor Pendidikan 

 Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan 

pada usia muda. Menurut Ibu Dwi Rezki Wahyuni, S.H I., M.H, Orang tua yang 

berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun 

sekolah tinggi tetap saja nanti akan di dapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan 

anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal 

ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang 

kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari 

masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan 

bahwa pen/didikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting. 

4. Faktor lingkungan (sosial) 

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah 

untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki- 
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laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan 

adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah 

pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua 

serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi 

mertuanya. Dimana perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua 

yang telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua 

mempelai laki-laki) yang sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan 

perjanjian sebesanan agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk 

memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya 

perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang 

bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut. 

5. Faktor budaya  

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena 

kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam 

budaya Bugis Makassar khususnya di pedesaan menganggap bahwa, anak 

perempuan yang tidak segera menikah diangggap mempermalukan keluarga karena 

dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial 

dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang 

usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut 

karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia 

diharapkan bisa mengurangi beban sang orang tua. Tak lepas dari hal tersebut, tentu 

saja banyak dampak yang tidak terpikir oleh mereka sebelumnya. Dengan adanya 
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pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan 

dengan baik. 

Oleh karena itu langgengnya suatu perkawinan merupakan tujuan yang 

sangat diinginkan dalam Agama Islam, karena Akad nikah bertujuan untuk 

selamanya dan seterusnya hingga salah satu dari keduanya meninggal dunia. 

Namun nyatanya keberhasilan dalam perkawinan tidaklah mudah, sebab di dalam 

perkawinan dibutuhkan saling pengertian, kerja sama, dan kesetiaan agar tujuan 

dari perkawinan itu tercapai. Jika suami atau istri lalai akan hal tersebut, maka inilah 

yang akan menjadi konflik dan mengakibatkan tidak harmonisnya keluarga mereka. 

Ketidak harmonisan akan memicu suami isteri untuk tidak mempertahankan lagi 

rumah tangganya dan memilih untuk bercerai. Perceraian adalah terputusnya ikatan 

keluarga yang disebabkan karena salah satu pihak memutuskan meninggalkan 

pihak lain.30 

Proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan 

Dispensasi Kawin melalui Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sungguminasa 

dilaksanakan dengan mengacu atau berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin. Perkara Dispensasi, baik diterima maupun ditolak oleh Hakim dalam 

putusannya, semuanya mengacu kepada “kepentingan terbaik bagi anak”31 

 
30Lomba Sultan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN 

Di Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel (Studi Kasus Tahun 2017-2019), QaḍāuNā Volume 1 Edisi 

Khusus (Oktober 2020) h. 122. 
31Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023.   
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Hal tersebut sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam 

pemeriksaan, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: 

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ; 

 2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ; 

 3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ; 

 4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ; 

 5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk 

dikawinkan ; 

 6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ; 

 7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali 

calon suami/isteri ;  

8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, 

dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat 

pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; 

 9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau 

ekonomi ; dan  

10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah 

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. 32 

 
32Dr. Sugiri Permana, M.H., dkk., Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, 

Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, h. 11-12.  

  



110 

 

Mempelajari secara teliti maksudnya agar posita atau alasan-alasannya 

benar-benar fakta, tidak dibuat-buat untuk kepentingan sepihak. Lalu memeriksa 

kedudukan hukum pemohon, agar yang bermohon dipastikan adalah orang yang 

benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hakim wajib 

mengetahui identitas pemohon dan yang dimohonkan dispensasi. Lalu menggali 

latar belakang dan alasan perkawinan dalam kaitannya dengan “keadaan sangat 

mendesak”, apakah terpenuhi atau tidak.kepentingan terbaik bagi anak dalam ranah 

dispensasi kawin, Hakim tidak hanya melihat pada faktor-faktor mendesak yang 

dikemukakan pada posita permohonan dispensasi kawin, namun Hakim juga harus 

melihat secara teliti memeriksa apakah anak yang dimohonkan sudah matang dan 

siap untuk membina rumah tangga, baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Hakim 

juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca 

perkawinan. Apabila diperlukan, Hakim dapat meminta pandangan lain terkait 

kondisi anak, misalnya dari Psikolog, Dinas Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pencegahan Perkawinan Anak, instansi kesehatan, dan pihak terkait lainnya.33 

Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan, Pengadilan Agama 

Sungguminasa juga ikut andil dalam upaya menjamin hak-hak anak untuk hidup, 

bertumbuh secara wajar dan mendapatkan harapan hidup yang sejahtera dan 

bahagia sebagaimana masyarakat pada umumnya. Indikasi tersebut terlihat pada 

kegiatan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan 

dispensasi kawin senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. 

 
33Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023.    
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Disamping itu, bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam 

pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: 

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui 

rencana perkawinan ;  

2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan 

perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan 

3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau 

keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.34 

Perkara permohonan dispensasi kawin masuk dalam kategori perkara 

volunteer, dimana putusannya bersifat menetapkan, sehingga disebut penetapan. 

Penetapan tersebut merupakan akhir dari proses pemeriksaan, mengadili dan 

memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang mana isinya variatif, ada yang 

dikabulkan, digugurkan, dicabut,  atau tidak dapat diterima, dan ada yang ditolak. 

Perkara dispensasi kawin yang dikabulkan berarti anak pemohon tersebut 

diizinkan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur karena alasan sangat 

mendesak yang tidak dapat lagi ditunda. Alasan sangat mendesak yaitu keadaan 

tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.35 

Berdasarkan pernyataan dari hakim Pengadila Agama Sungguminasa, 

bahwa sesungguhnya putusan yang diberikan oleh Hakim, baik majelis maupun 

 
34Dr. Sugiri Permana, M.H., dkk., Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, 

Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, h. 11  

 
35Dr. Sugiri Permana, M.H., dkk., Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, 

Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, h. 36  
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hakim tunggal, semuanya diarahkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, 

meskipun dalam amar putusannya mengabulkan, menolak, menggugurkan, dan 

dicabut. Sesungguhnya pada akhir persidangan (putusan/penetapan) perkara 

dispensasi kawin tercermin adanya upaya serius mewujudkan perlindungan anak, 

sebagai berikut : 

1) Mengabulkan 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam Pasal 16 disebutkan 

bahwa penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin harus dikedepankan 

atau yang paling diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak. 

Apabila dalam pemeriksaan hakim, telah terpenuhi semua kriteria Pasal 16 

melalui alat-alat bukti terutama dalam pemeriksaan pihak-pihak terkait, maka 

permohonan dispensasis kawin dapat diterima atau dikabulkan oleh Hakim. Namun 

pengabulan tersebut sesungguhnya dijatuhkan sebagai alternatif terakhir yang 

tentunya dijatuhkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, artinya bahwa bil a tidak 

dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi mafsadat, kerusakan atau kerugian yang 

lebih besar yang dapat merusak masa depan anak dan nama baik keluarga dan 

masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pada kaidah fikih 

“menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat.” 

Kaidah fikih tersebut memberi petunjuk bahwa mengabulkan atau 

mengizinkan anak yang dimohonkan untuk nikah di usia anak merupakan bentuk 

menolak keburukan berupa perbuatan maksiat dan melindungi nasab keturunannya 

seperti menutupi aib keluarga, sedangkan manfaat yang ditolak yaitu kesempatan 
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mematangkan fisik, psikis dan pendidikan. Sesungguhnya putusan tersebut bisa 

juga bermakna memilih mafsadat yang lebih ringan karena sesungguhnya menolak 

atau mengabulkan, masing-masing mengandung mafsadat. Mafsadat Pengabulan 

adalah berhentinya pendidikan, hamil dan persalinan sangat beresiko/rawan, psikis 

(sering terjadi) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada 

perceraian. Mafsadat Penolakan adalah dapat melahirkan fitnah dan kerawanan 

sosial lainnya 

2) Tidak Berdasar Hukum 

  Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam Pasal 10 ayat (6) 

disebutkan bahwa apabila pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, 

Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut (anak yang dimohonkan, 

calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri), maka Hakim menunda 

persidangan dan memerintahkan kembali Pemohon untuk menghadirkan pihak-

pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang 

sama. Akan tetapi, jika pada hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan 

pihak-pihak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 10 Perma No. 5 

Tahun 2019, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima. 

 Putusan/penetapan hukum atas perkara permohonan dispensasi kawin, 

jarang sekali terjadi karena semua pemohon sudah siap mendatangkan semua pihak 

yang akan diminta persaksiannya, yang mana sudah sampaikan saat pendaftaran36 

 
36Aswad Kurniawan, Sebagai Analisis perkara Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, pada tanggal 10 Januari 2023.   
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 Berdasarkan pengamatan peneliti, berdasarkan penjelasan dari beberapa 

orang yang diwawancarai pada umumnya mereka yang mengajukan permohonan 

dispensasi kawin adalah mereka yang sudah sangat mendesak, sehingga mereka 

sangat konsen dan sungguh-sungguh dalam pengurusannya. Dengan demikian 

segala hal yang dibutuhkan terkait dengan proses izin/dispensasi kawin sudah 

disiapkan sejak dini,  bahwa hal tersebut termasuk kategori aib/malu (siri:Bugis) 

apabila perkawinan tidak terlaksana. 

3) Menggugurkan/Gugur  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 

10 ayat (2) bahwa dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan 

dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut.  Namun jika pada hari 

sidang kedua Pemohon tidak juga hadir, maka permohonan dispensasi kawin 

dinyatakan gugur”37 

4) Menolak  

Menjadi sebuah keniscayaan pada setiap akhir pemeriksaan perkara di setiap 

pranata litigasi atau pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana bahwa 

apabila terdapat cukup bukti yang meyakinkan hakim, maka perkara tersebut 

dikabulkan, namun jika tidak terdapat cukup bukti, maka perkara tersebut ditolak. 

Adapun mengenai perkara permohonan dispensasi kawin, untuk menentukan 

dikabulkan dan ditolaknya bergantung pada sah tidaknya perkawinan tersebut. 

Sahnya sebuah perkawinan tergantung pada terpenuhi tidaknya unsur/rukun dan 

 
37Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 10 ayat 3.  
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syaratnya. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin ditolak apabila rukun 

dan/atau syaratnya tidak terpenuhi, seperti adanya larangan nikah sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : 

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki‐laki yang memenuhi 

syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.  

(2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.38 

Termasuk pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki: 

 a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya;  

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;  

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;  

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;  

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 

dilarang kawin.39 

 Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan penolakan terhadap 

permohonan dispensasi kawin,  

 
38Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masarakat Islam, 2020), h. 12-13.   
39Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 155- 

156. 
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Pertama: ditolak di tempat pendaftaran perkara karena tidak memiliki 

rekomendasi/surat penolakan dari KUA stempat  

Kedua, tidak memiliki surat keterangan sehat dari puskesmas atau pun rumah sakit 

setempat.40 

 

 
40Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Tanggal 03 Maret 2023.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Bentuk perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

2. Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun 

perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan 

dan dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa Total 

ada sebanyak 464 permohonan dispensasi kawin. Sedangkan sebelum 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berlaku, sejak bulan Oktober tahun 

2018 sampai September 2019 selama setahun total ada 97 permohonan. Ini 

menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif. 

3. Hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi kawin dengan 

melihat  faktor yang sangat urgen di antaranya hamil di luar nikah, sehingga 

pasangan anak tersebut secara otomatis permohonannya akan dikabulkan, 

karena dikhawatirkan akan berdampak pada psikologis anak tersebut dan 

bayi yang dikandungnya. Namun bagi pemohon dispensasi yang tidak hamil 

di luar nikah maka permohonannya ditangguhkan sampai pasangan tersebut 
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mencapai batas usia minimum untuk menikah. Selain itu orang tua yang 

mengajukan permohonan dispensasi karena beberapa faktor : (ekonomi, 

Pendidikan, lingkungan /sosial, dan budaya /siri). 

B. Implikasi Peneletian  

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, direkomendasikan agar 

lebih memperketat pemberian dispensasi kepada pasangan usia anak, yang 

akan melakukan perkawinan. Selanjutnya majelis hakim dalam menyusun 

putusan, perlu mengaanalisis putusan yang lebih tajam, dengan 

berpandangan secara holistik. Dalam menetapkan putusan seorang hakim 

melihat berbagai faktor dan dimensi agar putusan yang ditetapkan tetap 

senatiasa lebih membawa maslahat kepada kedua belah pihak., sehingga 

nilai-nilai maqāshid senantiasa menjadi pertimbangan dalam 

memutusakan perkara dispensasi tersebut sedang putusan yang ditetapkan 

sejalan dengan teori maqāshid al syarīah. 

2. Bagi pasangan usia anak yang telah terlanjur menikah di bawah usia 

minumum, sangat diharapkan agar senantiasa menjalin komunikasi yang 

baik dengan sesama anggota keluarga. Agar mampu mengapliksikan nilai-

nilai moral dan agama dalam keluarga. agar masing-masing pasangan 

suami isteri mengerti benar hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara 

bertimbal balik. Bagi orangtua, harus senatiasa menanamkan nilai-nilai 

agama sejak dini. Selain itu sebagai orangtua harus memberi peluang 

kepada anak-anaknya untuk bisa mengakses pendidikan dalam rangka 

pemeliharaan akal dan kehormatan. 
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3. Bagi Kepala Kantor Urusan Agama, masih perlunya ditingkatkan 

sosialisai terhadap aturan tentang batas umur dalam melaksanakan 

perkawinan terkait pencegahan dan dampak buruk menikah bagi usia anak, 

perlunya mengefektifkan kursus calon pengantin secara maksimal, serta 

masih perlunya dilestarikan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan, baik pada pasangan usia anak maupun bagi pasangan usia 

dewasa, dalam rangka meminimalisir tingkat permohnan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama (PA).  
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

A. Sejarah Pengadilan Agama  Sungguminasa 

 

Perjalanan sejarah lembaga keislaman memperlihatkan bahwa 

transformasi hukum Islam mewarnai interaksi sosial. Tumbuhnya kesadaran 

hukum masyarakat melahirkan tindakan yang sejalan dengan hukum dan 

memenuhi tuntutan penegakan hukum keadilan terhadap suatu persengketaan. 

Salah satu obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Pengadilan 

Agama kelas I B Sungguminasa yang terletak di Jalan Mesjid Raya No. 25 

Sungguminasa Kabupaten Gowa.  

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

“Somba” atau “Raja” Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 

terbitnya Undang-Undang Nomor 2   Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 

(Tambahan Lembar an Negara RI No. 1822).///Kepala Daerah TK.II Gowa yang 

pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama 

Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan 

raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).1 

 

1Pengadilan Agama Sungguminasa, “Profil Pengadilan Agama Sungguminasa”, dikutip 

dari Pengadilan Agama Sungguminasa (https://pa. sunggumiasa.go.id), diakses pada hari Kamis 

tanggal 16 Pebruari 2023 jam 10.09 Wita.  
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Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 

seorang pejabat di bidang agama Islam  yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 

demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 

oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 

tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh raja Gowa bernama Qadli 

Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat kerajaan atau 

Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang 

agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai 

dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 

Kepala jawatan agama kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang 

Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, 

setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan 

Agama kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya 

sebagai pembaca do’a dan imam pada shalat I’ed. 

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 

Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 

secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 

ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 

1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
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Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 

bidang Agama membawahi 18 kecamatan yang terdiri dari 46 kelurahan dan 123 

desa.2 

B. Hasil Wawancara Dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

Pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023 peneliti telah melaksanakan 

kegiatan wawancara, dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yakni Ibu 

Dwi Rezki Wahyuni, S.H,I, M.H, selaku hakim, sebagai berikut: 

a. Pemerintah pada akhir tahun 2019 telah merevisi batas usia perkawinan dalam 

Undang-undang perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun Wanita. 

Pertanyaan saya, apakah hal ini memberi dampak kenaikan angka permohonan 

dispensasi kawin di pengadilan Agama Sunggumiasa ? 

Jawaban hakim: 

 Benar, setelah pemerintah merevisi batas usia perkawinan, permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa terjadi kenaikan dua kali 

lipat  pada masa pandemic. Dari data dispensasi kawin tahun 2018 tercatat 150 

perkara, sedangkan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 tercatat 268 perkara. 

b. Adakah yang membedakan pertimbangan hakim dalam menerima atau 

menolak perkara dispensasi kawin dilihat dari sebelum revisi batas usia dan 

setelah revisi batas usia perkawinan? 

Jawaban hakim: 

 

2Pengadilan Agama Sungguminasa, “Profil Pengadilan Agama Sungguminasa”, dikutip 

dari Pengadilan Agama Sungguminasa (https://pa. sunggumiasa.go.id), diakses pada hari Kamis 

tanggal 16 Pebruari 2023 jam 10.09 Wita.  
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 Ada, jika sebelum adanya revisi usia perawinan. Pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah selain karena alasan 

hamil di luar nikah tetapi juga dengan alasan menghindari zina. Tapi, setelah 

adanya revisi batas usia perkawinan, dispensasi dapat diberikan hanya ketika 

ada alasan mendesak. Alasan mendesak ini adalah sudah hamil duluan atau 

mereka yang sudah melakukan hubungan suami istri (karena pergaulan bebas) 

yang mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat sehingga dituntut untuk 

melaksanakan perkawinan. Jadi, jika seseorang ingin mengajukan dispensasi 

kawin dengan alasan menghindari zina dalam arti yang sesungguhnya (tidak 

hamil dan tidak zina), hakim akan menolak permohonannya dan menyarankan 

kepada pemohon untuk menunda perkawinannya hingga mencapai batas usia 

yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. 

c. Kalau begitu semua permohonan dispensasi karena sudah hamil duluan di luar 

nikah semuanya pasti dikabulkan sebab termasuk ke dalam kategori alasan 

mendesak, pertanyaan saya bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memberikan penetapan dispensasi kawin? 

Jawaban hakim: 

  Benar, semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan 

kare na alasan hamil di luar nikah pasti dikabulkan oleh hakim dengan alasan ; 

- Karena alasan darurat, anaknya sudah hamil di luar nikah jadi mau tidak 

mau harus dinikahkan agar tidak menimbulkan modarat yang lebih parah. 
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- Untuk melindungi janin yang dikandung agar dapat bernasab kepada 

bapaknya dan mendapatkan perlindungan hukum ketika lahir dalam 

pernikahan yang sah. 

- Untuk melindungi aib kedua keluarga mempelai. 

d. Jadi, bisa dikatakan bahwa penetapan dispensasi kawin ini menjadi 

penyelesaian perkawinan anak di bawah umur karena hamil diluar nikah. 

Pertanyaan saya selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan 

Pendidikan dalam perkawinan anak ini kembali kepada siapa? 

Jawaban Hakim: 

 Benar, jadi sekarang bahkan pada realitanya tidak sedikit juga yang 

menyalahgunakan aturan dispensasi kawin karena ingin anaknya menikah cepat 

bahkan sengaja untuk di buat hamil. Adapun tanggung-jawab pemenuhan 

kebutuhan ekonomi, sosial dan pendidikan dalam perkawian anak di bawah umur 

dikembalikan kepada tanggung-jawab orang tua kedua mempelai yang diminta 

keterangan dan komitmennya ketika persidangan. 

e. Pengaturan Batasan usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan 

kematangan calon mempelai sekaligus untuk  meminimalisir resiko perkawinan 

dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah Pendidikan, 

Kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, 

sosiaologis, budaya, ekonomi, dan potensi peselisihan dan kekerasan dalam 

rumah tangga. Jika perkawinan anak dilakukan bagaimana hakim 
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menggunakan pertimbangan di atas dalam mengabulkan atau menolak 

permohonan dispensasi kawin? 

Jawaban Hakim: 

 Ketika permohonan dispensasi kawin terlebih karena sudah hamil di luar 

nikah, pertimbangan di atas tidak digunakan lagi sebab adanya keadaan 

mendesak tadi yaitu hamil di luar nikah, jadi walaupun kondisinya tidak se 

ideal yang dipaparkan dalam tujuan di atas, anak tersebut harus tetap 

dinikahkan dengan alasan darurat tadi. Dan hakim pun dalam persidangan 

memberikan nasihat dan pemahaman kepada kedua calon mempelai dan kedua 

orang tuanya tentang kesiapan dalam perkawinan dan tanggung-jawab orang 

tua untuk membimbing anak-anaknya agar manpu mewujudkan keluarga yang 

samawa3  

 

 

 

 

 

3Wawancara dengan Dwi Rezki Wahyuni, S.H, M.H. di Pengadilan Agama 

Sungguminasa, tanggal 16 Pebruari 2023.  



 

 

128 

 

 

 

 

 



 

 

129 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

 

 

 

 



 

 

131 

 

 

 

 

 



 

 

132 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Sulhah Darwis lahir di watampone pada tanggal 09 Maret 1974, 

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan. Ia merupakan anak kelima dari 

Sembilan bersaudara. Ayah bernama  Drs. H. Muhammad Darwis Hud, BA 

(almarhum) dan Ibu Hj.St. Maemunah HS. Menikah dengan Dr. K.H. Syamsuri 

Jufri, S,S., M.A pada tahun 2000 tepatnya di bulan Mei, dan dikaruniai dengan 4 

orang putra putri. 

Sulhah menyelesaikan Pendidikan Tingkat SDN 6/75 Bukaka pada tahun 1986, 

dan melanjutkan Pendidikan ke jenjang Tingkat menengah pertama SMPN 4 

Watampone pada tahun 1989, lanjut ke jenjang menegah atas pada sekolah 

Pendidikan Guru Agama (PGAN watampone) pada tahun 1992. Selanjutnya pada 

tahun 1992 melanjutkan Pendidikan Strata satu (S1) pada fakultas Syariah IAIN 

Alauddin Makassar cabang watampone pada tahun 1998. Lalu melanjutkan 

pendidkan Kader Ulama ( PKU) di Mesjid Raya Makassar pada Tahun 

1998/1999. 

 Tahun 2014 terangkat jadi PNS sebagai Penyuluh Agama Islam yang 

bertugas di Kantor Kua Kecamatan Ujung Pandang. Pada tahun 2016 dimutasi ke 

Kantor Kua Kecamatan Rappocini sampai sekarang. 

 Tahun 2021 melanjutkan pendidkan pada Pasca Sarjana UIN Alauddin 

Makassar pada Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi  Syariah / Hukum  

Islam. 

 

 

Waasalam 

 

 

 

 



 

 

133 

 

      


	1-Sampul Tesis.pdf (p.1)
	2-PERNYATAAN KEASLIAN TESIS(1).pdf (p.2)
	3-Pengesahan Tesis.pdf (p.3)
	4-TESIS KATA PENGANTAR.pdf (p.4-6)
	5-DAFTAR ISI(1).pdf (p.7-8)
	6-TESIS PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.pdf (p.9-16)
	7-ABSTRAK Sulhah Darwis(3).pdf (p.17-20)
	8-Tesis BAB I(1).pdf (p.21-38)
	9-TESIS BAB II.pdf (p.39-81)
	10-BAB III TESIS(1).pdf (p.82-93)
	11-Tesis BAB IV.pdf (p.94-137)
	12-BAB V(1).pdf (p.138-140)
	13-DAFTAR PUSTAKA TESIS(1).pdf (p.141-144)
	14-LAMPIRAN Tesis.pdf (p.145-156)

