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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini ialah Pedoman Transliterasi 

berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ



 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin  S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} 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 ya ي

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a ا َ

 kasrah I i ا َ

 d}ammah U u ا َ



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـ يَ 

وَ   fathah dan wau Au a dan u ـ ـ

Contoh: 

 kaifa :  ك ي فَ 

لَ حَ  و   : h{aula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ـَ َ|ــــ ـ َا ــــ ـ

 ى

Fathahَdan alif atau ya a> a dan garis di atas 

ــي  kasrah dan ya i> i dan garis di atas ــــ ـ

ـو  d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ـــ ـ



Contoh: 

اتَ   ma>ta : م 

م ى  <rama : ر 

 qi>la : ق ي لَ 

تَ  و   yamu>tu : ي م 

4. Ta marbūṭah 

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

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

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h].   

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

ف الَ  ا لْ  ط  ةَ  ض  و    raudah al-atfāl : ر 

ي ن ةَ  د  ل ة َا ل م  ف اض  ا ل   : al-madῑnah al-fādilah 

ة َ م  ك   al-ḥikmah :  ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (َ ــــ)َ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  



Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

ي ن ا  najjainā : ن جَّ

قَ   al-haqq : ا ل ح 

مَ   nu”ima : ن ع  

د وَ   aduwwun‘ : ع 

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

kasrah َ َـي ـــ ـ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).  

Contoh: 

لَ  يَ ع   : ‘Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ب يَ   Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan denganَgaris mendatar (-). Contohnya: 

سَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا ل ش م 

ل ة َ ل ز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا ل ز 



ف ة َ ف ل س   al-falsafah : ا ل 

د َ  al-bilādu : ا ل ب لَ 

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: 

نَ  و  ر   ta’murūna : ت أ م 

ءَ   ’al-nau : ا ل ن و 

ءَ   syai’un : ش ي 

تَ  ر   umirtu : أ م 

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 menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka mereka harus ditrasliterasi secara utuh. Contoh :  

 Fī Zilāl al- Qur’ān  

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

 Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafz al-Jalālah (الله( 



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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

َالل َ ي ن   َ dīnullāh : د 

 billāh : ب اللَ 

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالل َ م  ح  َف يَر   hum fī raḥmatillāh : ه م 

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 ejaan 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 capital 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 

capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

 Wa mā Muhammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī 

bi Bakkata mubārakan  Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān  



 Naṣīr al-Dīn al- Tūsī  

 Abū Naṣr al-Farābī  

 Al-Gazālī  

 Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

  Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya :  

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd  

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaīd, Naṣr Ḥamid Abū)   

 



ABSTRAK 

Nama         : Nur Ahmad U 

NIM           : 801002211089 

Judul Tesis : Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah 

di Pengadilan Agama Makassar Perspektif Imam Al-Syatibi 

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019, usia lakilaki dan 

perempuan adalah 19 tahun. Namun, jika laki-laki dan perempuan berusia di 

bawah 19 tahun belum diizinkan melangsungkan pernikahan dan dianggap tidak 

sah secara negara. Jika keadaan darurat karena hamil, takut berzina, malu karena 

belum menikah, takut akan hal-hal yang dilarang oleh agama bisa mengajukan 

dispensasi nikah. Kajian utama yang terdapat di dalam tesis ini adalah dinamika 

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Makassar Data di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2019 perkara masuk 

sebanyak 83,di tahun 2020 sebanyak 59 perkara, di tahun 2021 sebanyak 42 

perkara, tahun 2022 sebanyak 23 dan di tahun 2023 pertanggal 29 agustus 

sebanyak 8 perkara yang masuk. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan di 

dukung penelitian kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan pendekatan 

yuridis, pendekatan normative, dan pendekatan syar’i. Metode anilis data yang di 

gunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi dan wawancara. 

Hasil penelitian (1) Dinamika pemeriksaan perkara dispensasi nikah 

Sejauh ini, ditemukan ada pihak pemohon yang tidak menghadirkan masing-

masing orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan 

keluarga terdekat lainnya dari anak ada pada dalam PERMA dijelaskan bahwa 

mengenai kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak 

boleh diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan 

putusan/penetapan pengadilan. (2) Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar adalah faktor 

psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (3).dan juga Majelis Hakim 

mempertimbangkan dan membuat keputusan yang paling adil untuk memutuskan 

apakah layak diberikan dispensasi. 3. Pertimbangan hakim berdasar Maqashid 

Syariah imam as- syatibi; dharuriyyat, tahsiniyat,dan hajjiyat Ketiga bagian ini 

jika ditarik kepada penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan memandang perspektif 

Imam Syatibi maka akan menemukan beberapa kemaslahatan yanag sesuai 

dengan putusan-putusan. Karena dispensasi nikah adalah bentuk kekhawatiran 

dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas saat ini.  

Kata Kunci: Dinamika Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Makassar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di dunia ini dan juga diciptakan 

pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat 

ketenangan. Allah menjadikan hubungan antara keduanya sebagai bagian dari 

tanda-tanda kuasa-Nya yang didasarkan di atas cinta dan kasih sayang serta 

menjadikan pada keduanya dorongan untuk saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lain.1 Dalam al-Qur’an Allah berfirman: 

لَّكُمْ تذَكََّرُوْننِ لَعَ وَمِنْ كُل ِ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْ     

Terjemahannya: 

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.” QS. Az-Zariyat (51): 49.2  

 Rasa cinta dan kasih sayang tersebut diwujudkan dalam suatu ikatan rumah 

tangga, yaitu didahului oleh satu peristiwa penting yakni perkawinan. Menurut 

bahasa pernikahan atau perkawinan terambil dari kata nakaha, yankihu, nakahan, 

wanikaahan, yang mempunyai arti berhimpun, bersatu dan berkumpul. Dalam 

kamus Bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.3 

Perkawinan merupakan ikatan yang menimbulkan akibat hukum hak dan 

kewajiban. Perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dengan sengaja untuk dapat memenuhi tujuan pernikahan. Relasi 

                                                             

1Muhammad Nabil Kazhmi, Buku Pintar Nikah (Solo: Samudera, 2007), h. 14.  

2Kementrian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya, h. 756.   

3Muhammad Fadlillah, Menikah Itu Indah (Yogyakarta: Elangit Publishing, 2014), h. 4. 
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perkawinan berkaitan dengan keturunan, orangtua, keluarga, dan sosial. Oleh 

karena itu hak setiap warga dijamin oleh negara untuk memiliki keturunan dan 

membentuk keluarga yang sah, serta memberikan jaminan atas hak anak dan hak 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

Lebih lanjut ikatan pernikahan merupakan Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan tentu memiliki rukun dan syarat 

yang harus terpenuhi, salah satu syaratnya adalah kriteria umur. Perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.4 

Kompleksitas dari ketentuan ini, bahwa usia perempuan yang menikah muda dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan mental. Angka terjadinya 

pernikahan pada usia muda bagi perempuan sering menjadi dasar problematika 

dalam rumahtangga. Hal ini selaras dengan data cerai gugat pada tahun 2019 

terdapat 480.6 ribu dari jumlah 79,44%, adapun pasca perubahan UU tentang 

perkawinan data cerai gugat tahun 2022 sebanyak 388.385 kasus atau 75,21%.5 

Pada Oktober 2019,Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

mengalami amandemen (perubahan) dan tertera dalam Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan umur, orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.  

                                                             

4Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,2010), h.137 

5bps.go.id/Publikasi 28 Februari 2023. 
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Sementara itu dalam Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan 

ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu 

berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), 

sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah. Dalam perkara-perkara yang 

menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada beberapa yang sangat berkaitan dengan 

hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah.6 

Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan 

Perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi dari pengadilan dalam 

berbagai kasus sudah sering terjadi di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam 

memberikan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur sudah semestinya melalui 

pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Dalam banyak kasus, masih 

ditemukan KUA tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun 

pasangan tersebut belum memiliki surat keputusan dispensasi dari pengadilan 

dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu Pertama, karena pasangannya sudah 

hamil sebelum dila kukannya perkawinan, sehingga untuk menutupi aib keluarga 

maka harus segera dilakukan perkawinan. Kedua, karna faktor ekonomi keluarga 

pemohon yang menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya-biaya sidang 

dipengadilan.7 Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah 

siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan 

perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal 

                                                             

6Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.15. 

7ZuiAnita Safari, “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Desa Kulim Jaya 

Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan” jurnal JOM Fakultas Hukum II, no. 1 | (Februari 2015): h.12. 
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laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.8 Fikih tidak 

menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan 

adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan 

perkawinan.9 Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari 

perkawinan itu sendiri.10Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam 

dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang ijtihâdîyah tentang 

minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan. 

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia 

kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihâdî. Dalam Islam, usia atau 

kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggapsah 

apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang 

batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasankonkrit 

tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan 

perkawinan di bawah umur.11Kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan usia 

muda dengan istilah Nikâh al-saghîr atau al-saghîrah, yang secara literal berarti 

kecil. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah al-zawâj al-

mubakkir (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang 

belum baligh.12 

                                                             

8Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan perspektif Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah 

Ilmu Hukum, 5, no. 1, (Januari, 2011): h. 72. 

9Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam 

(Cet. 2; Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.193. 

10Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), h. 203. 

11Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”, 

Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah, 17, no. 2, (2017): h. 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di 

Indonesia tentang Perkawinan (Surabaya: Cempaka, 2000),h. 56-59. 

12Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”,   

h. 393. Lihat juga Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2001),h.67. 
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Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan 

melangsungkan perkawinan sudah baligh, yakni anak-anak yang sudah sampai pada 

usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu 

mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat 

memberikan persetujuan untuk menikah.13 Baligh-nya seorang perempuan bersifat 

relatif, tidak an sich dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik, 

dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu menstruasi. Kematangan jiwa merupakan 

salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan 

agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat 

dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Di samping itu, di dalam 

berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban 

sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.14 

Dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu calon 

mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Adanya peraturan tersebut 

dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, 

jugamem inimalisir tingginya angka kelahiran, menekan lajunya pertumbuhan 

penduduk serta meminimalisir resiko kematian ibu dan anak. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), adanya batasan usia minimal menikah adalah demi menjaga 

keutuhan rumah tangga dan terbentuknya keluarga bahagia. Kedewasaan dalam 

berumah tangga baik kedewasaan dalam bidang fisik, social dan ekonomi, emosi 

dan tanggung jawab serta pemikiran dan nilai- nilai kehidupan berperan sangat 

penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta 

                                                             

13M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)h. 37. 

14Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, 

Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah”.17, Nomor 2(2017,)h.402. 
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kesejahteraan dalam suatu keluarga. Adanya pembatasanusia minimal menikah 

tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan ketentuan umur dalam 

melangsungkan pernikahan. Sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur. 

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur menjadi masalah yang layaknya 

harus diselesaikan. Karena anak yang belum cukup umur dituntut untuk menjadi 

seorang yang sudah berkeluarga sehingga menyebabkan hilangnya masa-masa yang 

seharusnya mereka dapatkan. Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan di 

masyarakat karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, 

perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jika pernikahan 

dilangsungkan sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 tahun dikarenakan 

alasan tertentu, maka orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon 

mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama 

setempat. Dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon 

mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan. 

Pada dasarnya, dispensasi nikah dapat diberikan atas alasan yang sangat mendesak. 

Alasan mendesak itu tidak hanya sekedar klaim. Akan tetapi, harus ada bukti-bukti 

pendukung yang cukup.Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 

No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.Dalam pengajuan permohonan dispensasi 

nikah, terkadang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Seperti tidak adanya alasan yang mendesak untuk melangsungkan 

pernikahan atau tidak adanya bukti pendukung yang cukup atau pengajuan 

permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali. 

Kewenangan Pengadilan Agama, di mana salah satu di antaranya 

mempunyai keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu permasalahan yang 

berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut diajukan 
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sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 

Tahun 2019 pasal 7 (ayat 1 dan 2), persyaratan batas usia minimal bagi calon 

pengantin pria dan calon pengantin wanita 19 tahun. Ketentuan ini berlaku dimulai 

padatanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Kementarian Agama RI Nomor : B-2345/DJ.III/HK.001/10/2019 tanggal 28 

Oktober 2019 tentang Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019. Bilamana ketentuan 

tersebut tidak terpenuhi maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan dalam 

hal ini Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut akan 

dilangsungkan. 

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran atau kompensasi dan boleh 

juga disebut sebagai fleksibilitas terhadap ketentuan yang ada yang diberikan oleh 

pengadilan kepada calon suami atau calon isteri yang belum mencapai batas usia 

minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan. Fleksibiltas sebagaimana di 

dalam penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui 

pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari salah satu atau kedua 

belah pihak dari calon mempelai yang beragam Islam kepada Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria maupun wanita 

berumur di bawah 19 tahun.15 

Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, 

berdasarkan pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah 

dirumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak 

terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum ada 

untuk menyelesaikan perkara yang tentunya harus mempertimbangkan dan 

memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan, maṣlaḥah 

                                                             

15Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat 1. 
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dan manfaatnya terhadap pemohon di masa yang akan datang. Maṣlaḥah menjadi 

salah satu pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan perkara tersebut, hal 

tersebut tidak terlepas dari kaidah Usul Fikih yang dijelaskan dalam teori maṣlaḥah, 

yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci 

dalam al-Qur’ān dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak 

kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagai upaya antisipasi 

kemungkinan terjadinya kemudharatan16 

Hakim sebelum membuat putusan harus mempertimbangkan apa yang 

adadalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara 

dan juga hakim harus mendengarkan keterangan para pihak, sebab hakim tidak 

boleh hanya mendengarkan satu pihak saja setapi semua pihak harus didengarkan 

keterangannya. Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah 

putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai keadilan, 

kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. 

Pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah 

adalah sangat penting sebagai pertimbangkan hakim dalam membuat keputusan.  

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada 

beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya 

dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon 

perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi 

untuk bisa melangsungkan pernikahan. Karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi 

oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Dispensasi 

kawin merupakan salah satu ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal 

perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang 

                                                             

16 Riva’i dan Muhammad, Ushul Fiqh (Cet.7; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), h. 10. 
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memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 

bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan 

maupun ditolak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Pertimbangan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara 

tersebut. 

Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dalam hal jumlah absolut 

pernikahan anak. Indonesia memiliki 'jumlah mutlak' pengantin anak terbesar 

kesembilan di dunia, yaitu 1.459.000, menurut Dana Anak-anak Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNICEF). Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang 

menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah 

pada saat mereka berusia 15 tahun.17 Pada tahun 2019, Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Syar’iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali 

lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 

dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara ditahun 2011. Hal ini 

menimbang bagaimana agar perkawinan yang dilangsungkan oleh anak (nikah dini) 

dapat terminimalisir. Ketentuan ini sekaligus menjadi solusi untuk menekan 

dampak negative terhadap pertumbuhan anak yang pada dasarnya tidak terpenuhi 

akibat usia anak yang muda untuk menikah. Mengingat Peraturan tentang 

perkawinan yang berlaku di Indonesia, memiliki esensi mengenai batas usia. 

Dimana pernikahan memiliki substansi yang krusial pada sisi usia kematangan dan 

kesiapan mental dalam kehidupan rumah tangga.18 

                                                             

17BPS dan BAPPENAS, Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan 

Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020) h.9 

18Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, 

Hukum Negara & Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang Law Journal, Universitas Muhammadiyah 

Buton, 1, no.1,( 2017), h. 110-124 
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 Dalam hal ini. Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memberikan 

statistik yang menunjukkan bahwa terdapat 82 permohonan dispensasi nikah 

sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 59 permohonan 

setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jumlah permohonan 

dispensasi nikah diterima sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan jumlah permohonan 

terbanyak (18) pada bulan November dan jumlah terendah (1) pada bulan April dan 

Mei. Menyusul pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019, pada Februari memiliki 

permintaan dispensasi nikah tertinggi, dengan 11 permintaan, sedangkan Mei 

terlihat paling sedikit. 

Pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur memang sudah 

merupakan putusan hakim dengan berbagai macam pertimbangan, dan melibatkan 

berbagai macam pihak dari keluarga mempelai agar terjaminnya pasangan ini 

sampai dengan usia yang telah ditentukan. Berbagai macam stigma yang muncul 

dari berbagai kalangan masyarakat terkait pernikahan dini dengan alasan-alasan 

hamil, zina dan lain sebagainya menyebabkan pro dan kontra terkait pernikahan 

dini. Pernikahan dini yang ada di Makassar beragama usia yakni ada yang 18, 17, 

16 bahkan ada juga yang kurang dari 15 tahun. Dalam permohonan dispensasi nikah 

tidak kedua belah pihak yang usianya diabawah 19 tahun, kadang kala ada kasus 

yang mana salah satu pihak usianya dibawah 19 tahun dan pihak lainnya sudah 

melewati 19 tahun, bahkan ada juga yang memang kedua belah pihak baik pria dan 

wanita masih dibawah usia 19 tahun. 

Hal menarik dalam kajian ini setelah perubahan UU ini tidak ada 

diskriminasi mengenai perbedaan usia perkawinan. Namun, dinamika yang terjadi 

putusan dispensasi kawin masih menjadi permohonan dalam persidangan yang 
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paling diminati. Alih-alih menjadi solusi bagi penegakan hak bagi perempuan, 

namun peran keluarga, peran calon suami dan istri dan utamanya peran hakim 

dalam hal ini menjadi bias yang belum dapat direalisasikan untuk mendukung asas 

tujuan dan manfaat dalam UU tentang perkawinan. Meskipun UU perkawinan juga 

mengatur proses pernikahan apabila belum memenuhi batas usia pernikahan, akan 

tetapi untuk meminimalisir disparitas putusan, hakim perlu memiliki objektivitas 

dalam pertimbangan hukum. 

Sehingga di sini peneliti hadir dengan memberikan pandangan dari 

perspektif Imam Syatibi dalam putusan-putusan hakim yang telah dikabulkan 

terkait dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar.Imam Syatibi 

dalam menerapkan Maqashid Syariah menggunakan tiga aspek yaitu dharuriyah, 

hajiyat, tahsiniyat, ketiga aspek tersebut hadir untuk menjaga umat-Nya dalam 

kebaikan di dunia dan di akhirat.  

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya perkara permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Makassar, maka peneliti menganggap hal ini menarik 

untuk diteliti lebih lanjut dengan menulis atau membuat sebuah karya tulis ilmiah 

dalam bentuk tesis dengan judul; 

“DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN 

DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 

PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI’AH IMAM AL-SYATIBI’’. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian pembahasan latar belakang di atas, maka yang akan 

dikaji lebih dalam dari penelitian ini adalah bagaimana dinamika pertimbangan 

hakim dalam putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Makassar 

Perspektif Maqashid As-Syari’ah dengan sub permasalahan sebagai berikut:  
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1. Bagaimana dinamika pemeriksaan perkara dispensasi nikah pasca 

perubahan undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan pedoman 

mengadili UU No.5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Makassar? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Makassar perspektif Maqashid As- Syari’ah Imam 

Syatibi? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus Penelitian 

 Fokus utama dalam penelitian ini adalah dinamika pemeriksaan perkara 

dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan PERMA 

No. 5 tahun 2019 dan kaitanya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Makassar mulai rnetang waktu tahun 2019 - 2023. 

Adapun pertimbangan hakim yang dimaksud adalah bagian dari penetapan 

pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam 

memutuskan suatu perkara Sedangkan yang dimaksud oleh peneliti tentang 

disepensasi nikah adalah merupakan fleksibilitas yang diberikan oleh Pengadilan 

Agama yang berkaitan dengan batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki 

dan calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan bagaimana menurut prespektif Maqashid as-Syari’ah Imam al Syatibi. 
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b. Deskripsi fokus  

1. Dinamika  

Menurut Slamet Santoso, dinamika berarti tingkah laku seorang individu atau 

kelompok yang satu secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok yang 

lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi 

antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. 

Karenanya, dapat disimpulkan bahwa Dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan 

yang jelas dalam hubungan secara psikologis.19 

2. Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim adalah di mana majelis hakim mempertimbangkan 

fakta yang diungkapkan selama proses persidangan. Pertimbangan Hakim adalah 

salah satu aspek terpenting dalam menentukan realisasi nilai keputusan hakim yang 

berisi keadilan dan berisi kepastian hukum yang juga berisi manfaat bagi para pihak 

yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan teliti, 

baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak menyeluruh, baik, dan berhati-

hati, keputusan hakim dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh pengadilan 

tinggi atau Mahkamah Agung.20 

3. Dispensasi Nikah  

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian 

dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu 

kewajiban atau larangan.  Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang 

                                                             

19Nandang Rusmana, “Konsep Dasar Dinamika Kelompok”(Bandung: PPB-Universitas 

Pendididkan Indonesia), h.1. 

20Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cet V, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 140. 
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dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.21Dispensasi dalam 

pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan 

Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan 

perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) 

tahun  

4. Maqashid As-Syari’ah 

Maqashid As Syari’ah sebagaimana menurut Imam al-Syatibi (w.790 H) 

adalah tujuan tujuan disyari’atkanya hukum oleh Allah SWT yang berintikan 

kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap 

penyari’atan hukum oleh Allah SWT mengandung maqashid (tujuan-tujuan) yakni 

untuk kemaslahatan bagi umat manusia.22 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Keaslian atau orisinalitas penelitian ini dalam persfektif akademik dapat 

dipertanggungjawabkan meskipun penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan 

hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah di bawah umur sudah ada 

beberapa penelitian tentang hal ini namun penulis berusahan agar isi dan kajian 

pembahasan berbeda dengan yang telah ada sebelumnya dengan kata lain ada 

                                                             
21Kamus Besar Bahasa Indonesia (online: https://kbbi.web.id/dinamika, diakses pada 

tanggal 15 juni 2023). 

22Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al syari’ah Menurut al Syatibi (Jakarta: PT Raja 

Grafindo,1996), h. 5-167. 
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sesuatu yang baru yang menjadi objek kajiannya. Adapun penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang ditulis oleh Oktari Dwijaya, yang berjudul “Pertimbangan 

Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil 

(Studi Kasus di PA Sengeti). Focus penelitian ini pada masalah apa dasar 

hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam memutus 

perkara Nomor. 48/Pdt. P/2018/PA. Sgt dan bagaimana langkah-langkah 

pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan penetapan 

Hukum terhadap perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sg?. penelitian ini 

mengunakan penelitian normatif yang menganalisis putusan Pengadilan 

Agama.23Adapun hasil penelitian ini adalah: a) dasar pertimbangan Hukum 

dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti 

yaitu dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar 

dibawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada 

hubungan kekeluargaan atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi 

kemaslahatan dan kemudahratan, b) Langkah-langkah Hakim memberikan 

dispensasi nikah ini sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan 

dipengadilan yaitu melalui persidangan tahapan proses persidangan yang 

sudah ada aturan hukum acara yang mengaturnya, namun pada pemeriksaan 

perkara dispensasi berlaku asas lex spesialis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni’ami dengan judul “Dispensasi 

Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring 

                                                             

23Oktari Dwijaya,“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah 

dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Sengeti),Tesis, pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 

2020 
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Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”.24 Adapun permasalahan yang 

dibahas adalah latar belakang masyarakat melakukan pernikahan di bawah 

umur, diantaranya karena memang tidak ada yang dikerjakan, atas kehendak 

sendiri, dijodohkan dan hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pernikahan di bawah umur ialah: Pertama, faktor 

keagamaan yaitu masyarakat sangat memegang norma-norma agama 

sehingga bagi mereka lebih baik menikah daripada terjadi perzinahan. 

Kedua, faktor social yaitu masyarakat yang terdiri dari pekerja perusahaan 

yang juga menerima karyawan anak anak. Ketiga, faktor pendidikan yaitu 

rendahnya pendidikan orang tua dan tidak mempunyai motivasi 

berpendidikan memberikan dampak negative bagi pendidikan anak. 

Keempat faktor ekonomi yaitu orang tua bekerja seharian penuh, anak-anak 

lebih tertarik. 

3. Penelitian yang dilakukan Ahmad Muqaffi pada tahun 2021. Penelitian ini 

menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan 

Anak (No. 35 /2014) dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 /2019).  

Penelitian ini membahas bagaimana problematika dan implikasi hukum 

pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan 

(No.16/2019) dan Bagaimana persinggungan aturan antara pemberlakuan 

Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No.16/2019 dengan 

asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak 

(No. 35/2014). Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, ada ‘Dispensasi 

Nikah’ yang bisa dimintakan orang tua kepada pengadilan agama. Pasal 

Dispensasi Kawin ini mengandung rasa ambigu yang berbunyi “alasan 

                                                             

24Uswatun Ni’ami,“Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat 

Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” Tesis (Malang : Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011) 
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mendesak”, sehingga bisa memasukkan bukan Cuma alasan‘hamil di luar 

nikah’, tapi juga ‘khawatir berzina’, dan ‘masalah kemiskinan’. Jika 

Pengadilan Agama memberikan Dispensasi Nikah, maka perkawinan anak 

di bawah umur akan legal, dicatat oleh Negara, dan orang tua tidak lagi 

terancam hukuman yang termuat dalam UU Perlindungan Anak. Kedua, 

meskipun bisa dianggap sebagai ‘pintu darurat’, dispensasi nikah tetap saja 

berbenturan dengan asas-asas perlindungan anak yaitu asas mengenai 

kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk kelangsungan hidup dan 

perkembangan, serta serta asas penghargaan terhadap pendapat anak dan 

menyebabkan disharmoni aturan.25 

Jadi permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti 

sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur 

plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif 

dan terbuka. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun ujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dinamika perkara dalam perubahan hukum dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Makassar 

b. Untuk menggali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar 

                                                             

25Muqaffi,Ahmad, Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak. Skripsi,(UIn Antsari,2021) 
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c. Untuk mengemukakan dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar Perspektif Maqashid As-

Syari’ah 

2. Kegunaan Penelitian 

d. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauh mana dinamika 

pemeriksaan perkara dalam perubahan hukum dispensasi nikah. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangkan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauh mana dinamika 

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah perspektif 

maqashid As-Syari’ah. 

4) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian 

yang relevan 

e. Kegunaan Praktis 

1) Untuk mengembangkan memperluas wawasan keilmuan tentang dinamika 

pemeriksaan perkara dalam perubahan hukum UU No. 16 tahun 2019 

dispensasi Nikah dan PERMA No. 5 tahun 20019 pedoman mengadili 

perkara dispensasi nikah. 

2) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan 

dispensasi nikah. 
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3) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang 

dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi 

nikah perspektif maqashid as- syari’ah Imam As-Syatibi 
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    BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Dinamika 

1. Pengertian Dinamika  

Kata dinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu dynamics yang berarti 

kekuatan. Sedangkan pengertian dinamika sendiri merupakan tingkah laku 

masyarakat yang akan bisa memberikan dampak secara langsung pada kehidupan 

masyarakat atau kelompok lainnya secara timbal balik. 

Dinamika bisa menunjukkan adanya interaksi serta interdependensi antara 

anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lain secara keseluruhan. 

Dalam hal ini, bisa diartikan jika dinamika merupakan bentuk dari keteraturan 

yang begitu jelas dalam hubungan secara psikologi. 

Sedangkan menurut Hurlock, pengertian dinamika adalah suatu tenaga 

kekuatan, selalu bergerak, berkembang yang bisa menyesuaikan diri secara 

memadai terkait dengan keadaan yang sedang terjadi dan juga mampu menjadi 

faktor yang berhubungan akan pematangan dan juga faktor belajar. 

Dalam hal ini dinamika yang dimaksud adalah dinamika hukum yang 

dimana dinamika Hukum dapat ditelusuri dari pemikiran apa yang terjadi pada 

masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Salah satu arti 

perkataan dinamika ialah gerak masyarakat secara terus menerus yang merupakan 

perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan, jadi dinamika berarti 

perubahan. Dinamika atau perubahan di bidang hukum berwujud perubahan 

hukum sebagai suatu sistem tertutup dan/atau sistem terbuka. 
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Perubahan hukum sebagai suatu sistem tertutup dinamika internal hukum 

jika mengikuti pendapat Kelsen, yakni perubahan hukum yang berlangsung 

berdasarkan tingkatan hirarkhi hukum. Di samping itu, terdapat perubahan yang 

berlangsung di dalam masyarakat; misalnya yang menyangkut ketaatan 

masyarakat terhadap hukum. Perubahan yang terakhir ini berupa perubahan nilai, 

sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap hukum. Hal yang terakhir ini, 

dimaksudkan dengan adanya dinamika eksternal hukum. 

Dua sisi pandang (dinamika internal dan eksternal hukum) tersebut dapat 

menyebabkan orang membuat garis perbedaan tajam, seakan-akan satu dengan 

lainnya terlepas, sehingga karenanya keabsahan perubahan diukur dari sudut 

pandang yang berlainan, menghasilkan kesimpulan yang bisa bertolak belakang. 

Misalnya pernyataan, bahwa sesungguhnya hukum telah berubah, manakala 

masyarakat telah berubah, walau pun hukumnya tetap. Sebaliknya, hukum tidak 

berubah, manakala masyarakat tidak berubah, walau pun hukum telah berubah. 

Pernyataan tersebut tidak mungkin diterima jika orang mengukuhi pendapat, 

bahwa perubahan hukum hanyalah perubahan internal hukum.1 

Setiap pelaksanaan hukum acara perdata baik Pengadilan Agama maupun 

Pengadilan Negeri memiliki kewewenang yang sama dalam memeriksa setiap 

perkara. Termasuk dalam pemeriksaan dispensasi nikah, dilakukan berdasarkan 

tahap-tahap persidangan yakni, konstatir, kualifikasi dan konstituir. Selain itu 

pertimbangan hakim dapat ditentukan atas pertimbangan hukum dan 

pertimbangan keadilan masyarakat.2 Persoalan dinamika hakim dalam pemberian 

                                                             

1Reza Muhammad, Dinamika hukum, jurnal metro kaltara, 10 Desember , 2017, h. 1. 

2Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan 

Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 

no.2, 20, (2013); h. 300- 317 
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dispensasi nikah pasca perubahan UU tentang perkawinan meliputi beberapa hal 

berdasarkan kekuasaan, yaitu:  

1. Dinamika Keadilan Hukum 

Keadilan hukum meliputi ketentuan yang sesuai antara hak dan 

kewajiban dengan melakukan penyelesaian hukum berdasarkan aturan yang 

berlaku. Dalam hal ini dinamika pada keadilan hukum dengan melakukan 

penelusuran yang menyeluruh bagi setiap pihak yang mengajukan permohonan 

dispensasi, sebagaimana yang tercantum pada PMA RI No 5/ 2019 yakni dengan 

a. mempertimbangkan semua kepentingan bagi anak (meliputi hak hidup, hak 

tumbuh berkembang, harkat martabat, tidak diskriminasi, adanya kesetaraan 

gender, persamaan kedudukan di depan hukum), 

b. Jaminan pelaksanaan peradilan untuk perlindungan pada hak anak, 

c. peningkatan tanggungjawab orangtua dalam pencegahan pernikahan anak, 

d. melakukan identifikasi atas latarbelakang pengajuan permohonan dispensasi, 

dan 

e. perwujudan standar proses pengadilan.3  

Hakim dalam menegakkan keadilan hukum diharuskan untuk melakukan 

tahapan tersebut diatas  guna untuk menjamin keadilan hukum serta untuk 

menghindari terjadinya disparitas dalam putusan pada permohonan dispensasi 

nikah. Seyogyanya keadilan hukum yang dipegang teguh oleh Hakim ialah 

jaminan adanya hak dan kewajiban yang ideal. Putusan yang didasari dengan 

dasar pertimbangan keadilan baik bagi anak perempuan dan anak laki-laki 

                                                             

3M. Beni Kurniawan, Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan 

Permohonan Dispensasi Kawin, Jurnal Yudisial, Universitas Indonesia, Vol. 15, no. 1,(2022); h. 

83-98.  
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dilakukan dengan tahapan yang sama tanpa ada perbedaan perlakuan. Setiap 

pertimbangan diharuskan untuk mengacu pada kemaslahatan bagi anak.  

2. Dinamika Kepastian Hukum  

Pemberian dispensasi berpegang teguh pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kepastian hukum meliputi adanya aturan yang kokoh 

untuk menghindari adanya sewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. 

Dalam hal ini kepastian hukum dapat merujuk kepada perundang-undangan 

terkait penikahan. Kepastian hukum yang dilaksanakan oleh hakim meliputi 

pertimbangan hukum yang dirujuk melalui Pasal 29 UUD 1945, UU No.1/1974, 

UU No.16/2019, UU No. 7/1989, Pandangan Hukum Islam (An-Nur ayat 2 dan 

atau kaidah ushul fiqh), dan Pandangan Hukum Adat. 

Kepastian hukum yang meliputi dasar pengambilan keputusan pada tiap-

tiap permohonan dispensasi nikah. Yang akibat kepastian hukum yang konsisten 

dapat menjadikan setiap putusan tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku. 

Ketentuan utama dari kepastian hukum adanya maslahat yang dirasakan oleh 

masyarakat, bahwa penyimpangan pada aturan tidak lagi menjadi celah bagi 

ketentuan utama lainnya. Kepastian hukum hadir sebagai solusi yang kuat untuk 

menekan permintaan dispensasi nikah. Perlu analisis seluruh aspek dalam 

permohonan dispensasi kawin dalam mengambil keputusan.4 

3. Dinamika Kemanfaatan Hukum  

Kemanfaatan hukum merupakan kombinasi dari keadilan dan kepastian 

hukum, setiap keputusan dalam putusan hakim diharuskan memiliki nilai adil dan 

                                                             
4Imam Syafi’i, Penetapan Dispensasi kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif), Jurnal: Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, UNZAH, Vol. 01, No. 02, 2020, 

h. 13-31. 
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pasti. Guna untuk dapat memberi maslahat pada putusan. Karena dasar putusan 

yang satu dengan putusan lainnya dapat merujuk pada putusan yang sama. 

Disparitas putusan sering menjadi problemik bagi hakim dalam mengambil 

keputusan. Meskipun pada dasarnya setiap hakim tidak dapat diintervensi dan 

putusan hakim dilengkapi dengan pertimbangan yang kuat. Namun, persamaan 

ketentuan dalam setiap putusan menjadi satu dasar manfaat yang dapat diambil 

oleh masyarakat maupun penegak hukum lainnya.  

Kemanfaatan hukum dapat meliputi bagian bagaimana keadilan dan 

kepastian hukum menjadi sistematis dalam menghadirkan putusan, seperti halnya 

tentang hakim sebagai pemeriksa syarat administrasi, permohonan, kewenangan 

mengadili perkara, pihak berperkara hadir, anak yang diajukan dispensasi terlibat 

dalam proses peradilan, adanya pemberian nasihat terkait resiko perkawinan 

dengan usia muda, serta upaya dan ketentuan hakim. Kemanfaatan dapat 

berevolusi pada perbaikan sistem ketentuan perundang-undangan. Karena hukum 

hadir sebagai solusi atas setiap perkara, dan gambaran terhadap baik dan tidaknya 

setiap peraturan. Kemanfaatan hukum juga dapat menekan angka permohonan 

dispensasi nikah.5 

B. . Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim adalah di mana majelis hakim mempertimbangkan 

fakta yang diungkapkan selama proses persidangan. Pertimbangan Hakim adalah 

salah satu aspek terpenting dalam menentukan realisasi nilai keputusan hakim 

yang berisi keadilan dan berisi kepastian hukum yang juga berisi manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus ditangani 

                                                             
5HA. Djazim Ma’shum, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohanan Dispensasi kawin Anak 

Dibawah Umur, Jurnal Hukum Politik dan Agama,STIH Zainul Hasan Probolinggo, Vol. 01, No. 

01, 2021, h. 60-83 
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dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak menyeluruh, baik, 

dan berhati-hati, keputusan hakim dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh 

pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.6 

Dalam sistem peradilan yang berlaku di negara kita, hakim mempunyai 

kebebasan dalam memutuskan perkara. Hakim harus independen, tidak boleh 

terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain,keputusan yang diambil dari berbagai 

pertimbangan yang matang sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.7 

Hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan, di pundak para 

hakim terdapat amanah yang sangat berat sebagai sandaran terakhir bagi 

masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Seorang 

hakim tidak cukup hanya berbekal kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni, 

tetapi harus juga membekali diri dengan moral, integritas yang bagus dan 

memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi. Dan yang tak kalah 

pentingnya, seorang hakim harus mempunyai bekal keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah swt. serta mampu menjaga harkat, martabat dan kewibawaan 

lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga produk hukum yang 

lahir dari lembaga peradilan dapat memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian 

hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Oleh karena itu seorang hakim dalam mengadili sesuatu perkara, baik 

perkara perdata ataupun perkara pidana harus mengetahui dengan yakin mana 

yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan sesuai dengan hal yang 

sebenarnya. Rasulullah saw, telah mengklasifikasi hakim-hakim yang masuk 

                                                             

6Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cet V Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004): h. 140. 

7Khamimudin,Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama 

(Yogyakarta : Galeri Ilmu, 2010), h. 66 
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surga dan yang bakal dimasukkan ke dalam neraka. Hakim-hakim itu tidak akan 

selamat dari neraka kecuali mereka yang mengetahui akan kebenaran sesuatu 

perkara kemudian memberikan keputusan terhadap perkara itu berdasarkan 

keyakinan dan kebenaran yang ada sesuai dengan ketentuan Allah swt. Rasulullah 

saw bersabda: 

 

 

 

Artinnya: 

 “Rasulullah saw. Bersabda: Hakim itu tebagi ke dalam tiga golongan. 
Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam syurga, sedang dua 
golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang 
dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan 
kebenarandan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan 
kebenaran nyaitu. Bagi hakim yang kebenaran, tetapi menyimpang dari 
kebenaran itu dan memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke 
dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan 
berdasarkan kejahilannya (kebodohan), maka ia akan dimasukkan ke 
dalam neraka.” 8 

Hakim dalam memeriksa suatu kasus juga membutuhkan bukti, di mana 

hasil bukti dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus tersebut. 

Bukti adalah tahap terpenting dalam pemeriksaan selama persidangan. 

.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau 

fakta yang sudah diajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan 

hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan 

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar benar terjadi, 

                                                             

8Samir Abdul Halim, et.al., Ensiklopedia Sains Islam (Cet.1; Tangerang: PT.Kamil 

Pustaka, 2015), h. 75 
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yakni dapat dibuktikan kebenarannya pihak, sehingga tampak adanya hubungan 

hukum antara para pihak.9 

  Hakim berasal dari kata ( حكم -يحكم -حاكم  ) sama artinya dengan qadhi  قاض- 

(قضى -يقضى ) yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang 

memutuskan perkara atau orang yang bijaksana, sedangkan secara syara‘yaitu 

pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan 

yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam 

menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa 

konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya 

terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu 

penegak hukum dan keadilan.10 

مَا بيَْنَ يدَيَْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِناً عَليَْهِ  قاً ل ِ ِ مُصَد ِ وانْزَلْنآَ اِليَْكَ الْكِتٰبَ باِلْحَق 

ُ...فاَحْكُمْ بيَْنَهُمْ بِمَآ انَْزَلَ  اللّٰه  

terjemahannya : 

“ Dan kami telah turunkan kepadamu al-quran dengan membawa kebenaran, 

yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap 

kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka apa yang telah 

turunkan dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu dengan meninggalakan 

kebenaran yang telah datang kepadamu’’11…. 

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim hendaknya pula memuat tentang 

hal-hal sebagai berikut: 

                                                             

9  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cet V Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 142 

10 Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim,h.,56. 
11Kementrian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya, h. 756 
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a. Pokok perkara serta hal-hal yang diakui ataupun dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Terdapatnya analisis secara yuridis terhadap putusan seluruh aspek 

menyangkut seluruh kenyataan atau hal -hal yang terbukti dalam 

persidangan. 

c. Terdapatnya seluruh bagian dari petitum pihak penggugat yang wajib 

memikirkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim bisa 

menarik kesimpulan tentang teruji ataupun tidaknya serta bisa dikabulkan 

ataupun tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.12 

 Pertimbangan-pertimbangan hakim hendak dilansir dalam putusan, 

putusan yang baik merupakan putusan yang penuhi 3 unsur aspek secara 

berimbang, ialah sebagai berikut: 

a) Kepastian Hukum 

Dalam perihal ini kepastian hukum menginginkan hukum wajib 

dilaksanakan serta ditegakkan secara tegas untuk tiap peristiwa 15 konkret serta 

tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan  

kepada warga serta aksi sewenang- wenang dari pihak lain, serta perihal ini 

berkaitan dalam usaha kedisiplinan atau ketertiban di masyarakat. 

b) Keadilan 

Warga senantiasa berharap supaya dalam penerapan atau penegakan 

hukum, mencermati nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat tiap orang, serta 

                                                             

12 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 142. 
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bertabiat menyaratakan ataupun tidak membanding-bandingkan status maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

c) Manfaat 

Hukum itu terdapat buat manusia, sehingga masyarakat mengharapkan 

kemanfaatan dari penerapan ataupun penegakan hukum Jangan hingga terjalin 

dalam penerapan ataupun penegakan hokum itu muncul keresahan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Majelis Hakim merupakan poros utama dalam pengambilan sebuah 

putusan yang pada prinsipnya merupakan sebuah proses ilmiah. Majelis Hakim 

memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang 

sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim 

mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin 

atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing 

dan mengarahkan Majelis Hakim menyusun putusan yang mampu mengakomodir 

tujuan hukum dan berkualitas, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan 

hukum.13 

Hakim mempunyai peran yang penting dalam melakukan proses 

pemeriksaan dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang 

adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Pertimbangan hukum adalah 

merupakan jiwa dan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan hukum 

mengandung analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut 

                                                             

13Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal The ory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) (Cet.3 ; Jakarta: Kencana, 2010), h. 213 
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dikemukakan analisis yang jelas dengan mengacu dan berdasarkan undang-

undang pembuktian tentang: 

1. Alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, apakah memenuhi syarat 

formil dan materil. 

2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian. 

3. Dalil gugatan dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. 

4. Pembuktian yang dimiliki para pihak yang berperkara sampai di mana 

nilai kekuatannya.14 

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan sangat diperlukan 

berdasarkan teori dan hasil penelitian yang maksimal dan keseimbangan dalam 

teori dan praktek. Satu usaha untuk tercapainya kepastian hukum peradilan, 

dimana hakim sebagai apparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi 

tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Prinsip kekuasaan kehakiman diatur 

dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta UU Nomor 48 Tahun 2009. 

UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Ini tegas 

termasuk dalam Pasal 24, khususnya penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No 48 

Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia pada tahun 1945 demi berdirinya negara hukum Republik 

Indonesia. 

                                                             

14M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading, 1975), h.809 
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 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung arti kekuasaan itu peradilan bebas dari campur tangan 

pihak-pihak yang sangat berkuasa peradilan, kecuali untuk hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan 

kehakiman tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan mencerminkan selera keadilan 

Indonesia.  

Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung di bawahnya lingkungan Peradilan 

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Mengenai kebebasan hakim, perlu juga dijelaskan tentang kedudukan hakim yang 

tidak memihak, dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Tidak 

memihak dalam hal ini ditafsirkan tidak memihak dalam penilaian dan 

pertimbangannya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal: “Pengadilan mengadili 

menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang”.15 

 Seorang hakim berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan 

yang tidak memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu 

meneliti kebenaran peristiwa yang terjadi disampaikan kepadanya, kemudian 

memberikan penilaian atas peristiwa itu dan mengaitkannya dengan hukum 

menerapkan. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu 

peristiwa. Seorang hakim dianggap tahu hukum, jadi dia tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diserahkan kepadanya. Hal 

                                                             

15Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 9. 
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ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 1999 jo. UU No. 48 Tahun 

2009,yaitu: 

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 
perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.  

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai 

hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang 

berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat”. 

2. Perubahan Hukum 

Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena 

perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek aspek yang 

mengitari hukum itu. Dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in, al-Jauziyah 

mengatakan 

والنيات  تغري الفتوى، واختالفها حبسب األزمنة واألمكنة واألحوال

 والعوائد

Maksudnya : 

 “Perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor 
zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.”16 

                                                             

16Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, Juz III (Bairut: Dar 

al-Fikr, t.th), h. 14 
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Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukum pada 

prinsipnya mengacu pada esensi syari'at Islam yang selalu berorientasi pada 

kemaslahatan manusia. Syariat yang dihadirkan di muka bumi melalui Nabi 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan keutamaan.  

Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi prinsip 

keadilan dianggap bertentangan dengan hukum Islam.17 Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa perubahan hukum menurut al-Jauziyah terjadi karena adanya 

perubahan kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syari'ah mengalami 

perbedaan seiring dengan perbedaan waktu, tempat, situasi, niat dan kebiasaan.  

Artinya terjadinya perbedaan waktu, tempat, keadaan, maksud dan adat istiadat, 

menjadi legitimasi dan alasan perubahan hukum.   

Pandangan Al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat 

fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. 

Sejatinya, al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan 

diterjemahkan sesuai konteks sosial umat. Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-

faktor perubahan dalam hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:  

1. Faktor Zaman 

Saat Nabi Muhammad saw. Berada di Mekkah, kejahatan tidak serta-

merta berubah karena pertimbangan zaman.  Namun, setelah fatwa al Makkah dan 

kaum muslimin menang, maka segala keburukan bisa diubah. Mencegah 

kejahatan dalam syariat Islam merupakan kewajiban bagi umat Islam, namun 

Mekkah saat itu tidak mengizinkan dilakukannya perubahan karena belum dalam 

situasi yang aman. Ketika Islam datang, masyarakat Mekkah berada pada zaman 

                                                             

17Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, h. 2. 
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jahiliah (jahiliah), munkar, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di kalangan 

masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk 

dilaksanakan, melainkan melalui berbagai proses yang cukup panjang. 

2.  Faktor Tempat 

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melarang 

memotong tangan musuh di medan perang. Larangan ini diberlakukan karena 

pertempuran berlangsung di wilayah musuh. Hal ini berarti bahwa segala 

ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari’at pada suatu wilayah, tidak dapat 

dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan 

tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum.  

3. Faktor Situasi 

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa Umar bin al Khattāb tidak 

memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim 

paceklik.18Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud 

Akkad menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku pencuriaan tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan 

nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai 

bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. 

Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak 

berdosa dengan perbuatannya tersebut.19 

                                                             

18Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin,h. 22 

19Abbas Mahmud Akkad, At-Tafkir Faridah Islamiyah (Kairo: Nahdhah Masri. t.th.), h. 

100. 
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Perilaku mencuri oleh seorang pencuri yang karena kelaparan yang tidak 

tertahankan menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama. Namun, 

dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, tindakan yang tidak 

terpuji yang terpaksa dilakukaknnya merupakan prilaku yang dapat di tolerir oleh 

syariat Islam, karena prilaku tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa 

yang merupakan salah satu unsur dari maqashid as-syar’iyah. Begitu pula dalam 

kaidah ushul “darurat membolehkan melakukan yang terlarang”yang dibuat oleh 

para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, 

kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tindakan Umar tersebut 

merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum Islam. 

4. Faktor Niat 

Niat adalah menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan 

dengan perbuatannya. Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, 

Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang 

suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju 

kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya 

membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. 

Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya 

dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut 

kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh 

kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami Keputusan mufti 

tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata 

“keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan 

mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak 
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diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh 

para imam.20 

Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum 

bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati 

kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.21 

5. Faktor Adat 

 Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama dengan 'urf yang merupakan salah 

satu faktor yang dapat mengubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang 

bersumpah tidak akan naik dabbah. Dimana di daerah itu lafadz “dabbah” sesuai 

dengan ‘urf (adat) yang berlaku diartikan sebagai keledai. Oleh karena itu, 

sumpahnya hanya berlaku untuk tidak menunggangi hewan yang disebut keledai. 

Sedangkan jika orang tersebut menunggang kuda atau unta, maka tidak ada akibat 

hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud dengan dabbah 

menurut 'urf (adat) di daerah lain adalah kuda, maka sumpah ini hanya berlaku 

untuk hewan kendaraan yang disebut kuda. Hal ini menunjukkan bahwa 

perubahan hukum selalu memperhatikan 'urf (adat) suatu daerah. 

 Selanjutnya, menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang datang kepada Anda 

dari daerah yang berbeda dari Anda dan meminta keputusan hukum, maka 

tanyakanlah tentang ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan 

hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘urf 

(adat) yang berlaku di daerahmu.Demikian juga halnya seorang mufti tidak 

                                                             

20Muhammad Ismāil al-Kahlāni, Subul al-Salām min Adillat al-Ahkām (Bairut: Dar al-

Fikr, 1979), h. 26. 

21Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin,h. 44. 
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dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘urf (adat) yang terjadi pada zaman 

yangtelah berlalu.22 

Adapun teori pendukung di dalam penelitian adalah asas preferensi 

hukum. Penerapan aturan hukum dalam realitas sering dijumpai beberapa 

permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik 

antar Norma Hukum (antinomy hukum) dan  kekaburan norma (vage normen) 

atau norma tidak jelas.23 Untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut 

maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum 

yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika 

dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.24 

 Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum 

memiliki peran sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. 

Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku 

menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka 

asas preferensi hukum hadir sesuai peruntukannya untuk menentukan peraturan 

perundang-undangan mana yang harus dijadikan sebagai rujukan. Asas preferensi 

hukum biasa juga disebut sebagai pengobat hukum (legal remedies).25 

                                                             

22Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin,h. 67. Bandingkan 

Muhammad Said al-‘Asymawy, Jauhar al-Islam (Cet III; Kairo: Sina, 1993), h. 29. 

23Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Cetakan Kedua ; Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 90. 

24Shinta Agustina Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem 

Peradilan Pidana. Jurnal Masalah Masalah Hukum.442015, Fakultas Hukum. Universitas 

Diponegoro. Semarang, h. 504. 

25Shidarta dan Petrus Lakonawa. Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan 

Penggunaannya,(Jakarta: BIN USUniversity, Rubric of Faculty Members. 2018. Dipublikasikan 

pada 3 Maret 2018. 
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Asas hukum merupakan kebenaran yang dipergunakan sebagai pijakan 

berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. 

Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan segala masalah yang 

berkenaan dengan hukum.26 Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, 

maka asas hukum akan hadir untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. 

Misalnya terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang 

yang lain, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang 

mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.27 

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan 

pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang dari 

peraturan yang kongkrit yang terdapat di dalam setiap sistem hukum yang 

terimplementasi dalam peraturan perundang- undangan dan hakim yang 

merupakan hukum positif.28 

Menurut Bambang Sutiyoso, asas hukum merupakan salah satu bagian dari 

kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi ruh dan spirit 

dari suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum asas hukum berubah 

mengikuti kaidah hukum, dan kaidah hukum akan berubah mengikuti kondisi dan 

situasi sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya 

dapat dijabarkan beberapa asas hukum sebagai berikut: 

a. Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

                                                             

26Muhammad Dud Ali, Hukum Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 126. 

27Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum, (Cet. I ; Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 109. 

28Sudikno Mertokusumo,Penemuan Hukum sebuah Pengantar,(Yogyakarta 

Liberty,2009), h.5. 
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Suatu perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan daripada 

perundang-undangan yang umum, dengan kata lain suatu ketentuan yang bersifat 

mengatur ecara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus 

mengatur hal yang sama. 

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas lex 

specialis derogat legi generali memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya 

khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat 

beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas lex specialis 

derogat legi generalis, sebagai berikut : 

1) Rangkaian ketentuan atau norma yang dimuat dalam aturan hukum 

yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus 

dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. 

2) Rangkaian ketentuan atau norma lex specialis, harus dalam suatu 

tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan atau norma lex 

generalis, contohnya UU dengan UU. 

3) Rangkaian ketentuan atau norma lex specialis harus berada dalam rezim 

(lingkungan hukum) yang sama dengan lex generalis. Contohnya KUH Perdata 

dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim 

keperdataan.29 

b. Lex Superior Derogat Legi Inferiori 

                                                             

29A.A.Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan. Jakarta. Artikel 

Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses tanggal 21.Juni 2020 
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Suatu perundang-undangan yang isi aturannya tidak boleh bertentangan 

dengan isi aturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatan dan 

derajatnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki asas lex superior derogate legi 

inferiori mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang- undangan yang 

mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi 

muatan antar peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu 

merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.30 

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini bermakna bahwa 

peraturan perundang undangan yang secara hierarki lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih 

rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang- 

undangan yang lex superior mengatur hal-hal yang oleh undang-undang 

ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang- undangan yang lebih 

inferioi.31 

c. Lex Posterior Derogat Legi Priori 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas lex posterior derogat legi 

Priori memiliki definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang terbaru 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau sudah 

lama. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua 

peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki derajat yang sama. 

Secara singkat Dudu Daswara Mahmudin menyebutkan bahwa lex posteriori 

                                                             

30Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta Kencana Prenada 

Media Grup, 2013, h. 139. 

31A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan.Jakarta Artikel 

Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses tanggal 21.Juni 2020 
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derogate legi priori dalam ilmu hukum berarti undang-undang yang lebih baru 

mengesampingkan undang-undang yang lama.32 

Hartono Hadisoeprapto mengemukakan bahwa lex posterior derogat legi 

priori adalah asas yang merubah atau meniadakan undang-undang lama dengan 

undang-undang baru yang mengatur materi yang sama. Dengan demikian apabila 

suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali 

dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang yang baru tidak 

mencabut atau meniadakan undang-undang lama tersebut, dengan sendirinya 

undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.33Contoh; 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengesampingkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Keberadaan asas ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-

undangan yang baru merupakan representasi dari situasi dan kebutuhan yang 

sedang berlangsung. Juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan peraturan 

perundang-undangan yang lama dalam memuat rangkaian ketentuan yang 

dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang sedang berlangsung. Jika 

rangkaian ketentuan yang termuat pada peraturan perundang- undangan terdahulu 

tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan 

terkini, maka ketentuan tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan Peraturan 

perundang-undangan yang terbaru.34 

                                                             

32Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, …h. 139. 

33Hartono Hadisoptrapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi, 4 Yogyakarta: 

Liberty,2001), h. 26. 

34Peter Mahmud Marzuki.Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta Kencana Prenada 

Media Grup., 2013), h.. 141-142. 



42 
 

 
 

Menurut Bagir Manan dan A. A. Oka Mahendra, aturan hukum yang 

terbaru mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu. Asas lex posteriori 

derogate elegi priori mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, 

dengan memperhatikan 2 prinsip sebagai berikut : 

1) Aturan hukum yang terbaru harus dalam suatu tingkatan yang sama atau 

secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang terdahulu; 

2) Aturan hukum terbaru dan terdahulu mengatur aspek yang sama. 

Maksud asas ini adalah untuk mencegah terjadinya dualisme aturan hukum 

yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas ini, 

ketentuan yang mengatur pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan pada 

dasarnya tidak terlalu penting. Secara yuridis, aturan terdahulu yang serupa tidak 

berlaku lagi pada saat aturan terbaru mulai diberlakukan. 

Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, 

maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang 

mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui 

aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.35 

Adanya perubahan hukum sebagaimana yang dkemukakan ibnu Qayyim, 

sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-

ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang 

dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak 

dapat terhindarkan. Di sisi Iain, adanya perubahan hukum tersebut sesungguhnya 

                                                             

35Nadiyah Syarif al-Umry, Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu (Cet.I; 

Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001 ), h. 246. 
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sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa selalu relevan dengan situasi dan 

kondisi masyarakat, atau dalam istilah lain al-Islām shālih li kulli zaman wa 

makān.  

Masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut untuk saat ini bisa saja 

terjadi dalam bidang ekonomi, seperti bunga bank dan asuransi. Di bidang 

kemasyarakatan seperti gerakan emansipasi wanita yang sedikit banyaknya 

berdampak pada kehidupan rumah tangga. Di bidang politik seperti kebebasan 

pers dan kebebasan membentuk partai, serta beroposisi terhadap pemerintah. 

Esensi perubahan hukum yang disebutkan, pada dasarnya merupakan bahagian 

kecil dari sekian banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja 

berbeda pada zaman, tempat, kondisi yang berlainan. Untuk itu, diperlukan suatu 

usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum 

Islam yang bersumber dan berlandaskan nash Alquran dan Sunnah.  

Disadari bahwa banyak di antara masalah-masalah yang timbul pada masa 

sekarang ini belum didapati solusi hukumnya pada khasanah fikih klasik. Begitu 

juga, ada masalah yang oleh ulama-ulama terdahulu telah menetapkan konsensus 

hukumnya sehingga dianggap final, namun relitasnya berkata lain sejalan dengan 

perkembangan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu, pintu ijtihad harus 

senantiasa dibuka dalam rangka merealisasikan syariat Islam sebagai syariat yang 

sesuai untuk tiap zaman dan tempat.36 

                                                             

36Definisi Ijtihad menurut ushuliyyin adalah pengerahan segala kemampuan yang dilakukan 

oleh seorang mujtahid untuk mengetahui hokum-hukum syariah dengan jalan istinbath. Lihat 

Abdul Karim Zaedan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Cet II; Bairūt : Muassasah al- Risālah, 1987), h. 

401.Definisi ijtihad tidak terlepas dari perbedaan para ahli fikih untuk melihat perbedaan tersebut, 

maka rujuk pada: Nadiyah Syarif al-‘Umry, Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu,h. 

19-28. Lihat pula Muhammad Faraj Salim, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Cet II : Kairo : al-Iman, 

1965), h. 291 
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Dengan melihat kenyataan tersebut, maka ijtihad merupakan suatu 

keharusan yang mesti dilakukan sekaligus merupakan hal darurat yang tidak bisa 

dihindari. Suatu keharusan karena dilandasi oleh nash seperti jawaban yang 

diutarakan oleh Muaz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah saw. tentang 

tindakan yang harus dilakukannya sebagai hakim di Yaman. Begitu pula ijtihad 

merupakan hal yang darurat berdasarkan kenyataan dan realita yang terjadi pada 

zaman sekarang ini. Dengan adanya ijtihad, maka perubahan hukum bisa saja 

terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

 Tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat bisa 

disebabkan oleh faktor dari dalam (intern) masyarakat itu sendiri dan faktor dari 

luar (ekstern) masyarakat. Faktor dari dalam (intern) bisa berupa berkurang dan 

bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, revolusi manusia, munculnya 

pertentangan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) bisa berupa 

lingkungan alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, terjadinya peperangan 

dalam masyarakat dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 

Arnold M. Rose membagi 3 bentuk teori dalam perubahan hukum, yaitu: 

1) Adanya perubahan hukum dalam masyarakat disebabkan adanya 

penemuan -penemuan di bidang teknologi;  

2) Adanya konflik antara kebudayaan, dan 

3) munculnya gerakan sosial.37 

  Lebih lanjut dijelaskan oleh William F. Ogburn bahwa penemuan-

penemuan di bidang teknologi adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

perubahan-perubahan sosial. Penemuan baru mempunyai daya berkembang yang 

                                                             

37Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan perubahan social, (Bandung,1981), h. 150 
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kuat dan pesat; menyangkut konflik kebudayaan dikarenakan adanya dua budaya 

yang saling bersinggungan dan bertemu dalam sebuah masyarakat yang 

menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat; sedangkan adanya 

gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan sekelompok orang atau 

masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, sehingga melahirkan 

gerakan yang menyebabkan ketidakamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. 

Gerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam 

masyarakat.38 

Namun adanya perubahan-perubahan sosial yang juga menyebabkan 

perubahan hukum tidak selamanya bersamaan berlangsung. Pada keadaan 

tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan 

kebudayaan suatu masyarakat, atauka bisa sebaliknya. Kejadian ini 

menggambarkan ketidak seimbangan pada masyarakat yang nantinya 

mengakibatkan kepincangan-kepincangan. Hukum pada hakekatnya disusun, 

disahkan dan diterapkan oleh bahagian kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan 

dan kewenangan, yang bisa berimbas pada sebuah kepentingan politik. Oleh sebab 

itu, kaidah hukum dan kaidah perubahan sosial adalah dua komponen yang tidak 

bisa dihindarkan dalam sebuah tatanan masyarakat. Friedman Lawrence 

sebagaimana dikutip Taneko pernah menyebutkan bahwa fungsi hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat antara lain: 

1. Hukum sebagai alat pengawasan/pengendalian sosial (social control)  

Hukum sebagai alat pengawasan atau alat pengendalian social berperan 

memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

                                                             

38William F. Ogburn, Perubahan Sosial dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2012), h.61. 
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Di sini sebagai pengendalian sosial, maka hukum dapat bersifat preventif 

(pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang), dan bersifat represif 

(mengembalikan keserasian yang terganggu). 

2. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa (dispute settlement)  

Manusia sebagai makhluk sosial yang menjalani kehidupan bersama-sama 

tidak bisa menghindari terjadinya gesekan dan benturan yang mengakibatkan 

percekcokan dan pertikaian. Di sinilah fungsi hukum berperan sebagai alat 

penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan 

baik secara sendiri melalui bantuan orang lain di sekitarnya (musyawarah 

mufakat), maupun melalui lembaga hukum (peradilan).  

3. Hukum sebagai alat rekayasa social (social engginering, redistributive, 

innovative) 

Kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami perubahan. 

Perubahan-perubahan ini bisa dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi ataukah faktor budaya dalam masyarakat. Kaitannya dengan hukum 

adalah menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan 

bersama, di mana bisa diarahkan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu 

masyarakat. Dalam arti bisa mengokohkan suatu kebiasaan untuk lebih diyakini 

dan ditaati, ataukah menghilangkan suatu kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan 

kondisi masyarakat, ataukah membentuk suatu kondisi baru yang lebih sesuai 

dengan kondisi masyarakat tertentu.39 

                                                             

39Soleman B. Toneko, Struktur dan Proses Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1993), h. 37. 
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Pada intinya ketiga bentuk fungsi hukum di atas adalah berperan untuk 

memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk bagaimana harus bertingkah laku, 

dengan melihat mana sesuatu yang dibolehkan oleh hukum dan mana sesuatu 

yang tidak dibolehkan oleh hukum. Keberadaan hukum di sini dikarenakan sifat 

dan watak hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, baik dengan cara 

memerintah maupun cara melarang. 

 Pandangan Ibnu Qayyim nampak sejalan dengan pandangan Durkheim, 

Rose dan Lawrence bahwa adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan 

sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sebab dari dalam masyarakat itu sendiri, 

maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum bisa 

berlangsung bersama-sama dan bisa tidak selalu berlangsung bersama. Dengan 

kata lain, dalam keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh 

perkembangan unsur lainnya. Hal ini berimbas antara kaidah hukum dan kaidah 

sosial tidak bisa terhindarkan dalam sebuah masyarakat.40 

 Faktor amkinah (tempat), al-azminah (zaman), al-ahwal (keadaan), al-

niat (niat/kemauan), dan al-awaid (adat) sebagai sesuatu yang dapat 

mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum, sehingga hukum itu bisa tetap 

dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan 

perubahanperubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di sini hukum adalah 

sebuah kesatuan norma yang mengatur obyek hukum (masyarakat), dimana 

masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan.  

Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan 

menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan 

akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya 

                                                             

40Soleman B. Toneko, Struktur dan Proses Sosial, h, 40. 
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konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses 

maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities (human agency) 

dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum terkait substansi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa 

menjadi alat pengawasan sosial, perekayasa sosial, dan alat penyelesaian sengketa 

sebagaimana pandangan Lawrence tentang fungsi hukum itu sendiri. 

Kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri tidak terlepas dari posisi ijtihad 

sebagai dalil hukum yang mengawal keuniversalitas Islam sebagai ajaran agama 

yang shālih li kulli zaman wa makān. Alquran dan hadis Nabi saw sebagai 

sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara 

kasus-kasus baru yang terjadi di masyarakat terkait bidang hukum tidak terbatas 

jumlahnya. Di sinilah peran agama sebagai pengawal perubahan sosial untuk 

kemaslahatan umat Islam itu sendiri. 

 Keberadaan ulama sebagai pewaris para Nabi sangat berperan dalam 

menggali dan menetapkan sebuah status hukum dalam mencermati perubahan-

perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ibnu Qayyim adalah salah satu ulama 

fikih yang dengan teori perubahan hukumnya telah merumuskan pendekatan dan 

metodologi hukum sesuai dengan konteks yang melingkupinya dalam merespon 

perubahan-perubahan sosial di masyararakat dengan menjadikan al-amkinah 

(tempat), al-azminah (zaman), al-ahwal (keadaan), al-niat (niat/kemauan), dan al-

awaid (adat) sebagai faktor-faktor pengubah hukum dalam masyarakat. 
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C. Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) 

dan zawaj (زوج) Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari hari 

orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi.41Secara arti 

kata, kawin bermakna “bergabung” (dhomu), “hubungan kelamin” (wat’i) dan 

juga bermakna (akad) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata kawin yang 

terdapat dalam Al-Qur’an yang mengandung doa arti tersebut. 

Kata kawin yang berarti hubungan kelamin merujuk pada Q.S Albaqarah 

ayat 230. Adapun pengertian nikah dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) 

merujuk pada surat an-Nisa ayat 22, definisi lain menurut Bahasa arti lafazh 

kawin adalah berkumpul atau menindas.42 Pendapat ulama mengenai pengertian 

perkawinnan sebagai berikut :  

a. Ulama Syafi’iyah berpendapat : 

 Perkawinan sebagaiman dikutip oleh Amir Syarifudin mempunyai 

rumusan yang bisa digunakan dalam pengertian perkawinan itu adalah:  

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 

kelamin dengan menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja.43 

b. Ulama Hanabilah berpendapat yakni  

itu Perkawinan akad dengan mengunkan lafazh nikah atau tazwij untuk 

mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.44 

c. Ulama Hanafiyah berpendapat akad sebuah yakni 

                                                             

41Amir Syrifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h.36. 

42Ibrahim Hosen, Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka 

Pirdaus,2003), h.115. 

43Amir Syrifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) h.3. 

 

44Mohammad Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum 

Islam dan Hukum Materiil), (Tangerang Selatan: YASMI, 2018) h. 31 
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itu Perkawinan atau perjanjian yang ditentuhkan untuk memberi hak 

kepada seseorang laki laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan 

seks) dengan perempuan secara sengaja. 

d. Ulama Malikiyah berpendapat Perkawinan merupakan akad kepemilikan 

yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk 

dinikmati.  

e. Ulama Kontemporer Memperluas jangkauan definisi yang disebutkan 

ulama terdahulu. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan Ahmad 

Ghandur sebaimana dikutip oleh Amir Syarifudin yakni  

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan 

perempuan dalam tuntutan naluri kemanusian dalam kehidupan, dan 

menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-

kewajiban.45 

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.46Adapun pengertian 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.47 

2. Syarat dan Rukun Perkawinan 

 Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan 

syarat."48 Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

                                                             

45Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h.39. 

46Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Lihat KHI buku ke 1 

tentang perkawinan pasal 2 

47Lihat KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2 

48Abdul Qodir, Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum 

Islam, hal 48 Abdul Rahman Ghouah, Fiqh Manakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), hal. 45  
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itu.49 Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pe. 

Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang 

menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak 

terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan 

hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut 

dapat dibatalkan.50 

 a. Rukun Perkawinan  

Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa akan tetapi mempunyai nilai ibadah dan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan 

akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT 

dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT. 

Karena ََ  perkawinan ََ  yang ََ  syara’ ََ  akan ََ  ibadah ََ  dan ََ  tujuan ََ  untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, 

perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya 

perkawinan tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk 

melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada: 

1. Calon Suami 

2.  Calon Istri  

3.  Wali Nikah 

4. Dua Orang Saksi  

                                                             

49Neng Dubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukam Islam, cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.92. 55. 

50Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2000), h.69 
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5.  Ijab dan Kabul.51 

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan 

merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban 

kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, ijab-kabul serta dua orang 

saksi. 

 b. Syarat Perkawinan 

 Beberapa pendapat diantara para Mazhab Fiqh mengenai syarat sah suatu 

perkawinan. Pada garis besarnya pendapat tentang syarat syarat sahnya 

perkawinan ada dua: 

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

menjadikannya istri  

2.  Akad harus disaksikan oleh saksi.52 

 Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian 

syarat syarat pernikahan yakni berkaitan atau berhubungan dengan Akad serta 

sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.53 

3.  Shigot yaitu ibarat ijab qabul dengan syarat sebagai berikut:  

a. Menggunakan lafaz tertentu, baik dalam lafaz“Sarih” misalnya Tazwij 

atau Nikah Maupun lafaz“Kinayah”,seperti “saya sedekahkan anak saya 

kepada kamu”dan sebagainya. 

b. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis 

                                                             

51Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 

Hukum Perwakafan, cet. II, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 5  

52Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6, cet.VII, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, ََ 1990), ََ h. ََ 78 

53Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000), h. 69. 
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c. Sighat didengar oleh orang-orang yang menyaksikan  

d. Ijab qabul tidak berbeda maksud dan tujuan 

4. Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin 

berakal, baligh dan merdeka.  

5.  Saksi harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya 

disaksikan oleh satu orang saksi. Dan syarat-syaratnya adalah:  

a. Berakal  

b. Baligh  

c. Merdeka  

d. Islam 

 e. Kedua orang saksi mendengar.54 

Dalam melangsungkan dan mengurus administrasi perkawinan dan kantor urusan 

agama (KUA) mengacu kepada aturan hukum yakni berdasarkan Undangundang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama ayat (4) dan hal-hal yang berkenan dengan 

perkawinan dapat diatur di Pengadilan Agama sebagaimana Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada pasal 1 ayat (1) yang 

menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang 

beragama Islam.55 

                                                             

54Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, cet.II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64  

55Djalil Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia. Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum 

Islam, Hukum Barat, Hukum Adat), cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2006). h. 185 
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 Sedangkan dalam prosedurnya Perkawinan bagi Warga Negara Indonesai 

yang beragama Non Muslim, maka perkaranya akan dilangsungkan di Kantor 

Catatan Sipil. Syarat merupakan suatu hal yang mesti dijalani dalam perkawinan. 

Apabila syarat tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan pencegahan terhadap 

perkawinan, yakni keterangan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 

ayat (1) yaitu pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu 

perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-udangan Pada 

ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan istri 

yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangan-

undangan.56 

3. Usia Perkawinan dalam Islam 

Rasulullah sendiri menikah pada usia 25 tahun dan jika seseorang ingin 

mengikuti sunnah rasulullah seharusnya usia ini dijadikan acuan oleh umat Islam. 

Bukan usia yang di bawah 25 atau bahkan di bawah usia 19 tahun yang telah 

disahkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Di dalam 

al-Qur’an maupun hadits tidak mengatur adanya batasan untuk usia perkawinan. 

Hukum Islam menyepakati bahwasannya usia dewasa bagi wanita adalah 

setelah mengeluarkan darah haidh dan pria setelah mengalami mimpi basah. Jika 

fenomena yang terjadi dimasyarakat banyak perkawinan di bawah umur,hal ini 

dikarenakan mereka yang sudah mengalami mimpi basah ataupun haidh dianggap 

sudah dewasa.57 

                                                             

56Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, cet. II. (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 

2005), h. 19 

57Sulistyowati Irianto, Wanita dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif 

kesetaraan dan keadilan,(Jakarta: Buku Obor, 2008), h, 157. 
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Ayat tentang perkawinan terdiri 23 ayat dalam al-Qur’an tetapi tidak ada 

ayat yang membicarakan batasan usia nikah secara jelas. Salah satu ayat yang 

menggambarkan tentang batasan seorang pria atau wanita boleh menikah adalah 

surah an-Nur ayat 32: 

لِحِيْنَ مِنْ عِبَ  ا فقُرََاۤءَ مْْۗ انِْ يَّكُوْنوُْ اِمَاۤىِٕكُ كُمْ وَ ادِ وَانَْكِحُوا الْْيَاَمٰى مِنْكمُْ وَالصه

ُ مِنْ فضَْلِهْۗ  ُ  يغُْنِهِمُ اللّٰه  عَلِيْم   وَاسِع   وَاللّٰه

Terjemahannya : 

“Dan menikahlah bagi orang sendirian diantara kamu, orang yang 
diperbolehkan nikah dari hamba sahayamu yang pria ataupun wanita, jika 
mereka tidak mampu (miskin) maka Allah mampukan mereka dengan 
karunia Allah yang Maha Luas lagi Maha mengetahui”.58 

Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan makna perintah menikah untuk 

seseorang yang masih sendiri tetapi dengan ketentuan seperti pendapat beberapa 

ulama yakni mengharuskan menikah bagi mereka yang telah mampu untuk 

menikah. Dikarenakan ketika seseorang mampu dianjurkan untuk menikah maka 

hal tersebut akan lebih menjaga pandangan dan kemaluannya.59Dalam tafsir al-

Maraghy menafsirkan ayat di atas yang mana fokus terhadap kata washalihin 

yang maknanya adalah para pria dan wanita yang mampu melaksanakan 

pernikahan dan menjalankan haknya, seperti memiliki badan yang sehat, memiliki 

harta serta pintar dalam mengelola harta kekayaan.60 

                                                             

58Kementrian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya, h.32. 

59Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi, 2004), h.50, 

Jilid 6. 

60Achmas Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam 

Undang- undang Perkawinan di dunia Islam, dalam jurnal Al-adalah, 12, no. 4, (Desember 2015): 

h 809. 
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Kemudian menurut beberapa-beberapa pendapat para Imam fiqih tentang 

batasan usia diperbolehkannya menikah, yakni: 

a. Imam Hanafi menyatakan tanda-tanda baligh adalah ketika seorang pria 

keluar mani dan wanita haidh, namun jika tanda tersebut dengan tahun 

maka usia 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. 

b. Imam Malik menyatakan ditandai dengan mengeluarkan air mani, baik 

dalam keadaaan menghayal atau tertidur nyenyak, ataupun ditandai dengan 

menumbuhnya rambut disebagian anggota tubuh. 

c. Imam Syafi’i menyatakan baligh bagi pria 15 tahun dan 9 tahun bagi 

wanita. 

d. Imam Hambali menyatakan baligh ditandai dengan mimpi usia 15 tahun 

dan wanita dengan haidh. 

Ketentuan tersebut bukanlah persoalan diperbolehkan atau tidaknya untuk 

melakukan perkawinan, akan tetapi para Imam memiliki acuan terhadap pendapat 

bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak wanita yang masih perawan dan 

belum baligh.61 Pedoman perkawinan pada hukum Islam digunakan sebelum 

disahkannya Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.62 

4. Usia Perkawinan dalam Undang-undang 

Awal dari adanya undang-undang perkawinan ini merupakan kesadaran 

kaum wanita yang merasa haknya diambil oleh pemahaman fikih klasik. Segala 

upaya dilakukan untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan hukum 

                                                             

61Achmas Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam 

Undang- undang Perkawinan di dunia Islam, jurnal Al-adalah, 12, No. (4, Desember 2015): h, 

811. 

62Sofia Hardani, Analisa Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan 

Menurut Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Perkawinan Islam, 40, No. 2, (Agustus 2015 
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perkawinan Islam, sehingga lahirlah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

usia laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian setelah 45 Tahun 

berlakunya UU perkawinan yang lama diganti dengan UU baru No 16 Tahun 

2019 tentang perkawinan yang menerapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan 

wanita 19 tahun sehingga usia perkawinannya sama. Mahkamah Konstitusi RI 

mengeluarkan penetapan No 22/PUU-XV/2017, di dalam salah satu pertimbangan 

penetapan tersebut menyatakan dalam sub kewenangan Mahkamah Konstitusi No 

7.; 

“Melalui permohonan ini para pemohon mengajukan pengujian pasal 7 
ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap 
UUD 1945”.63 

Pertimbangan aturan batas usia perkawinan yang dulu terdapat perbedaan 

antara pria dan wanita yang menimbulkan adanya diskriminasi gender dalam 

pelaksanaan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga. Sebagaimana dijamin 

dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.64 

Usia minimal perkawinan wanita lebih rendah ketimbang pria maka secara 

hukum wanita dapat membentuk keluarga lebih awal. Sehingga dalam amar 

penetapan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu tiga tahun 

paling lama untuk DPR melakukan perbaikan terhadapUndang-undang No 1 

Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan. 

  Sehingga saat ini untuk usia perkawinan di Indonesia bersumber dan diatur 

oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia yang disahkan dalam Undang-

                                                             

63Penetapan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. 

64Undang-undang Dasar 1945 
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undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan 

bahwa “perkawinan dapat diberi izin jika seseorang telah berusia 19 tahun bagi 

pria atau wanita”. Usia ini telah diberlakukan sejak 14 Oktober 2019 setelah 

ditetapkannya.Perkawinan merupakan peristiwa hukum sehingga yang melakukan 

hukum perlu mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 Usia perkawinan masih saja sering dilanggar oleh calon pengantin yang 

masih berusia anak. Kateg`ori anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan “anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 Tahun dan yang di dalam kandungan”. Sehingga jika calon 

pengantin menikah pada usia anak belum mencapai 18 tahun maka wajib untuk 

diberi perlindungan atas kebutuhan anak yang harus didapat seperti pendidikan 

dan nafkah dari orang tua.65 

Undang-undang perkawinan sesungguhnya merupakan perwujudan dari 

aturan Islam yang dibungkus ke dalam hukum nasional Indonesia, dikarenakan: 

Pertama: keberlakuan aturan Islam merupakan bagian integral dari hukum 

nasional di Indonesia. Kedudukan aturan hukum Islam dalam hukum mayoritas 

masyarakat Indonesia beragama Islam. 

Kedua: aturan Islam diakui kekuatan wibawanya oleh hukum nasional 

aturan Islam kemudian diberi status oleh hukum nasional, aturan Islam ada di 

dalam hukum perkawinan nasional dan mempunyai wibawa hukum yang kuat 

sebagai hukum nasional. 

                                                             

65Nur Fadhilah, Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional 

Indonesia, dalam jurnal Syariah dan Hukum,. 4, No. 1, (Juli 2012): h, 56. 
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Ketiga: aturan Islam ada dalam hukum nasional sebagai norma hukum 

berfungsi untuk penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. 

Sehingga hukum perkawinan di Indonesia merupakan saringan dari hukum 

perkawinan Islam yang ada di dalam fiqih-fiqih terdahulu, yang mana hukum 

tersebut diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman yang 

sekarang ini di negeri Indonesia. 

D. Dispensasi Nikah 

1. Pengertian Dispensasi Nikah 

Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban 

atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan 

untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon 

mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-

undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah bisa juga diartikan 

sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang 

tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-

undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan 

dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada 

undang-undang dan hukum Islam. 

 Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal 

tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan 

dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai 

sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga 

diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar. 
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Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan 

melangsungkan perkawinan sudah balig, yakni anak-anak yang sudah sampai 

pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, 

mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga 

dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Balig-nya seorang perempuan 

bersifat relatif, tidak an sich dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi 

psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu menstruasi. 

Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan 

perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik 

maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik 

dan mentalnya. Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan 

mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin 

rumah tangga. 

Para ahli fikih mempunyai beberapa pendapat berbeda tentang usia baligh. 

Menurut Fikih Syafi‘iyyah, kriteria balig diantaranya bagi laki-laki berusia genap 

15 tahun qomariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal usia 9 tahun) serta 

tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid, 

dan atau hamil. Fikih Syafi‘iyah berpendapat bahwa usia balig laki-laki dan 

perempuan rata-rata 15 tahun. Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan di 

dalam Fikih Hanabillah. 

Berbeda dengan Fikih Syafi‘iyyah dan Hanabillah, Fikih Malikiyyah 

menjelaskan kriteria balig di antaranya bagi laki laki keluar mani baik dalam 

keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 

tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan 
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perubahan pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun 

memasuki usia 18 tahun. Baligh bagi perempuan cirinya diantaranya adalah haid. 

Fikih Hanafiyyah menjelaskan bahwa kriteria balig bagi laki-laki yaitu 

berusia minimal 12 tahun, dan atau ihtilâm (keluarnya air mani) karena 

bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri baligh 

bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia 

minimal 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata balig adalah 18 

tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, 

akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan 

kelamin) karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi 

isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini 

berlaku baik bagi perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa. 

Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia 

hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di 

bawah usia dilarang. Para ahli hukum dari Mazhab Syafi‘i mensyaratkan bahwa 

untuk dapat menikahkan anak laki- laki di bawah usia harus ada maslahat yang 

didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.     

Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia 

diperlukan beberapa syarat antara lain: 

1) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak 

perempuan dengan wali mujbir-nya. 

2)  Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak 

perempuan dengan calon suaminya. 
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3) Adanya kafâah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan 

calon suami. 

4) Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas. 

5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di 

kemudian hari. 

Al-qur’an tidak menentukan secara batas usia minimal seseorang boleh 

melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan mayoritas ulama’, yaitu pendapat 

Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A’sham dan Utsmān Al-Battī yang menyatakan” 

bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan”. Mereka 

hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang 

berkepentingan secara eksplisit. Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah 

dalam surat Al-Nisâ berbunyi: 

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin 

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon harus 

mengikuti prosedur sebagai berikut: 

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur 

masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan 

permohonan tertulis ke Pengadilan Agama; 

2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon; 

3. Permohonan harus memuat: 

a) identitas pihak (calon suami/istri yang belum berumur 21 tahun 

sebagai pemohon), 
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b) posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya 

permohonan dispensasi kawin, serta identitas wali nasab dan calon 

suami), 

c) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan Agama). 

Lebih rincinya syarat administratif pendaftaran perkara dispensasi kawin 

adalah sebagai berikit: 

a) Surat Penolakan KUA 

b) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan 

persyaratan nikah dari KUA 

c) Satu lembar fotokopi KTP Pemohon (suami&istri) yang dimateraikan 

Rp. 6000,- di Kantor Pos 

d) Satu lembar fotokopi akta nikah/duplikat akta nikah pemohon yang 

dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos 

e) Satu lembar fotokopi calon suami yang dimateraikan Rp. 6000,-di 

Kantor Pos 

f) Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon suami yang dimateraikan 

Rp. 6000,- di Kantor Pos 

g) Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon istri yang  dimateraikan Rp. 

6000,-di Kantor Pos 
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h) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dimateraikan Rp. 

6000,- di Kantor Pos66 

i) Surat keterangan kehamilan dari dokter/bidan (apabila calon istri telah 

hamil) 

j) Satu lembar Satu lembar fotokopi akta nikah/duplikat akta nikah 

orang tua calon itri atau suami yang dimateraikan Rp. 6000,- di 

Kantor Pos 

Adapun alur perkaranya adalah sebagai berikut, pemohon yang sudah 

membawa persyaratan menuju ke Posbakum (pos bantuan hukum), di posbakum 

ini pemohon akan dibantu untuk membuat surat permohonan dan yang lainnya 

(yang dibutuhkan), setelah dari Posbakum pemohon menuju ke Meja 1 untuk 

menyerahkan berkas permohonannya, pemohon akan mendapat rincian 

pembayaran dan proses pembayaran dilakukan di bank, setelah melakukaan 

pembayaran di bank kembali ke Meja 1 untuk menyerahkan bukti pembayarannya 

dan mendapat nomor register. Setelah itu pemohon dapat pulang dan menunggu 

panggilan dari Pengadilan Agama untuk sidang. 

E Maqashid Asy-syarī‘ah 

 Konsep maqāṣid Asy-syarī‘ah pada hakikatnya untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya 

menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan 

hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. 

                                                             

66 https://www.pa-tulungaggung.go.id diakses pada Senin, 16 juni 2023 

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


65 
 

 
 

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata صلح Secara etimologis, kata المصلحة 

dari bentuk jamaknya المصالح yaitu berarti sesuatu yang baik, atau yang 

bermanfaat. Pengertian lain dari Bahasa arab term maslahah adalah perbuatan 

perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam pengertiannya secara 

umum, maslahah adalah apa saja yang memberikan manfaat bagi manusia, baik 

dalam arti menarik atau menghasilkan. Misalnya, menghasilkan keuntungn 

(kesenangan). Atau sebaliknya, maslahah juga berarti menolak atau 

menghindarkan, seperti menolak kerusakan.67  

Maslahah menurut Bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan 

menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba- 

hamba Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan 

kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta 

kekayaan.68Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat per bedaan di 

kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang sama. 

Berikut ada 3 definisi maslahah menurut para ulama, yaitu: 

1)  Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat 

(kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah:  

“Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.” Sedangkan tujuan 

syara’ dalam menteapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. 

                                                             

67Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 345 

68Rusdaya Basri, Pandangan at Tufi dan asy-tentang Maslahah Studi Analisis 

Perbandingan, Jurnal Hukum Diktum. 9, No .2, (Juli 2011), h. 179. 
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2) Al Khawarizmi memberi definisi maslahah dengan sesuatu yang 

mendatangkan manfaat dengan hakikat maslahah adalah: 

3) “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara 

menghindarkan kerusakan dari manusia.” 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti 

dan tujuannya, karena sama-sama mendatangkan kemaslahatan dan menolak 

kemudharatan. Sebagaimana dijelaskan di atas, maslahah dalam arti syara ‟tidak 

hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya 

sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan 

kerusakan. Lebih dari itu, maslahah harus sejalan dengan tujuan syara‟ dan 

memeIihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman 

keras.69 

Dari kesimpulan tersebut terlihat perbedaan antara maslahah dalam 

pengertian bahasa (umum) dengan maslahah dengan pengertian hukum atau 

syara’. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. 

maslahah dalam pengertian Bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan 

manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengkuti syahwat atau 

hawa nafsu. Sedangkan maslahah dalam artian syara’yang menjadi titik bahasan 

dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan 

syara’yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa 

melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, itu mendapatkan kesenangan 

dan menghindarkan ketidaksenangan.70  

                                                             

69Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali, Jurnal al-Mizan, 4. No. (1 

Juni 2012), h.117 

70 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 ), h.350 
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  Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas kehidupan itu terdiri 

dari kenikmatan dan penderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini selalu 

berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang mereka inginkan 

dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan. 

 Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang 

maslahah yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, 

yaitu: 

1) Bahwa definisi maslahah itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi 

juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan 

yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat 

yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena 

kehidupan di dunia sebagai tujuan utuk kehidupan di akhirat kelak. 

Dengan demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk kepentingan di 

dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung maslahah 

atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial. 

2) Bahwa maslahah itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, 

seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik 

dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua 

unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-

masing unsur tersebut membutuhkan maslahah yang berbeda. Oleh karena 

itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi 

aqidah dan syari’ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna. 
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3) Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemasIahahatan 

ukhrawi. Untuk itu, para uIama UshuI Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan 

manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum lslam 

yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memeIihara akal, memelihara 

keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan. 

Al-Maslahah dalam keilmuan ushul fiqh itu di bicarakan dalam dua fungsi, 

pertama yaitu sebagai tujuan hukum (maqashid al-syariah) dan kedua yaitu 

sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (adillat al-syari’ah). Pada umumnya 

ulama mengklasifikasikan maslahah ke dalam konsep maqashid al-syariah kepada 

lima hal prinsip (kulliyat al-khamsah), yaitu hifzh al-din (penjagaan agama),hifzh 

al-nafs (penjagaan jiwa), hifzh al maal (penjagaan harta), hifzh al-nasl (penjagaan 

keturunan), dan hifzh al-‘aql (penjagaan akal). Sedangkan dalam skala prioritas, 

maslahah terbagi menjadi tiga yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah.71 

Pandangan al-Tufi tentang mashlahah berasal dari pembahasan (syarah) 

hadits nomor 32 hadits Arba`in Nawawi, yang berbunyi 

  لْضََرَرَ وَلْضَِرَار    

Artinya; 

Jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan 
membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya.  

Dalam mengutarakan teori mashalahahnya, al-Thufi menyandarkan pada 

empat prinsip utama ; 

                                                             

71Imam Anas Muslihin, “Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum Islam,”Jurnal Realita,3, 

No.2 (Juli, 2005), h,146. 
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1) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudaratan khusus dalam 

bidang muamalah dan adat, 

2) Maṣlaḥah merupakan dalil tersendiri dalam menetapkan hukum, 

3) Maṣlaḥah hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, 

4) Maṣlaḥah merupakan dalil syara yang paling kuat 

Keempat prinsip inilah yang menyebabkan pandangan al-Tufi tentang 

maṣlaḥah berbeda dengan jumhur ulama yang membagi maṣlaḥah dalam 3 bentuk. 

Menurut al-Tufi, pembagian itu tidak perlu ada karena tujuan syari’at Islam 

adalah kemaslahatan, sehingga segala bentuk maṣlaḥah baik itu didukung oleh naṣ 

atau tidak harus tercapai. Dengan demikian segala bentuk larangan maupun 

perintah dari Allah swt dan Rasul-Nya mengandung maṣlaḥah bagi ummat 

manusia.72 Dalam kitab al-Mustasyfa karangan imam al-Gazali di jelaskan bahwa 

menurut asalnya maṣlaḥah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan 

menjauhkan mudarat, namun hakekat maṣlaḥah adalah : 

 المحافظة على مقصود الشرعى

Maksudnya:  

Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum ditetapkannya 

hukum (maqāṣid as-syari’ah) ada lima, yaitu memelihara agama (ḥifẓ al-

dīn), memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs), memelihara akal (ḥifẓ al-‘aql), 

memelihara keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan memelihara harta (ḥifẓ al- māl). 

                                                             

72Zaid Musthafa, al-Mashlahah fi al-Tasyri’ alIslami wa Najamuddin al-Thufi, (Beirut: 

dar al-Fikr, 1954), Sebagaimana dikutip oleh Yusdani, baca juga kutipannya Muhammad Roy, 

ibid, Lihat juga Abdallah M. Al_husain al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran 

Hukum Najm al-Din al-thufi terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004) 



70 
 

 
 

 Jika seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang disengaja untuk 

menangkap kelima aspek tersebut di atas, maka perbuatan itu disebut ma'laah. 

Sejalan dengan itu, tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi setiap bentuk 

kemudaratan juga berfungsi sebagai bentuk maslahah. Al-Syatibi menegaskan 

bahwa Allah swt. tetap menegakkan hukum-nya dengan teguh untuk menjamin 

kesejahteraan semua orang, baik yang hidup di dunia maupun di akhirat.73 

Tujuan utama dari ditetapkannya syari’at dalam pandangan al-Syatibi 

adalah untuk menjaga dan melaksanakan tiga kategori hukum yaitu Al-

dharūriyah, al-hajjiyāh dan at-tahsiniyyāh dengan maksud untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi kaum muslimin. Para ulama usul fikih sepakat bahwa 

maṣlaḥah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang 

ibadah harus diamalkan sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah saw. oleh 

karena itu bidang tidak berkembang.74 Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan 

tentang maṣlaḥah hanya pada bidang muamalat dan adat saja tidak dapat 

diberlakukan pada persoalan-persoalan ibadah dan akidah. 

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

rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.75 Teori maqashid Asy-syarī‘ah, 

sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan 

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 

                                                             

73Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah menurut imam al-Gazali, jurnal al-Mizan,.4, 

no.1(juni 2012); h.117. 

74 Satria Efendy, Ushul Fiqh, ( Cet. 1 : prenada media ),h. 150. 

75  Imam Syathibi, al-muwafaqaat (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220 
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membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemudharatan 

yang akibatnya akan dirasakan.76 

Dalam Qawaid Fiqhiyah di jelaskan الضررَيزال yang maksudnya: 

“mudharat itu harus dihilangkan”.77Adapun maksud dari kaidah tersebut 

adalah jika dispensasi kawin tidak diberikan maka akan menimbukan 

kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya seperti 

melakukan perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. 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 

pasangan muda-mudi tersebut. Dan permohonan dispensasi kawin juga dilakukan 

untuk mencegah terjadinya perzinahan atau menolak kerusakan lain yang lebih 

besar. Karena menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan. 

Berbicara hukum Islam, maka tidak lepas dari permasalahan maqashid 

Asy-syarī‘ah di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan 

menghilangkan mafsadat.78 Maqashid dimaknai dengan al-adl (keadilan) dan al-

tawassuth adam al ifrath wa al-tafrith yang artinya mengambil jalan tengah tetapi 

tidak longgar ataupun sempit, jika ditarik kesimpulan al-qashd digunakan untuk 

mencari jalan yang seharusnya dan keharusan berpegang kepada jalan itu untuk 

dijadikan pedoman. Makna yang menyatakan tidak berlebihan ataupun tidak terlalu 

longgar maksudnya yakni dalam mengkompromikan teori ulama-ulama terdahulu 

                                                             

76Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, (Yogyakarta: 

Nawesea Press, 2007), h. 25 

77Al-Imam Jalaluddin As.Suyuthi, Al-Asybah Wan Nadzo’ir, (Beirut, Libanon: Darul 

Kutub Ilmiah) h. 132. 

78 Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik…, h.38 
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yang terlalu tekstual dalam memaknai suatu nash dan terlalu longgar dalam memaknai 

nash.79 

Sedangkan untuk pengertian syariah secara bahasa adalah maurid al- 

ma’alladzi tasyra’u fihi al-dawab yang artinya wadah air mengalir sehingga binatang-

binatang pun meminum air mengalir tersebut. Juga memiliki makna mawrid al-

syaribah allati yasyra’uha al-nas fayasribuhu minha wa yastaquna yang artinya sebuah 

tempat yang dilalui orang-orang yang minum, yaitu orang yang mengambil minum 

ditempat mereka mengambil air. 

Permaknaan tersebut menggunakan kata air yang menggambarkan bahwa air 

merupakan sumber dari sebuah kehidupan makhluk, sama halnya dengan agama Islam 

yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim. Jika ditarik kesimpulannya 

dari pengertian di atas maqashid Asy-syarī‘ah secara bahasa yakni suatu upaya umat 

Islam untuk memperoleh solusi dan petunjuk secara semprna berdasarkan sumber 

utamanya yakni Al-qur’an dan hadits.80 

Beberapa pengertian maqashid Asy-syarī‘ah di bawah ini menurut 

beberapa Ulama’:81 

a. Imam Syatibi menyatakan maqashid Asy syarī‘ah merupakan 

kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan 

didunia dan diakhirat.82 

                                                             

79Busyro, Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (cet. 

1Jaktim: Kencana, 2019):h,50. 

80Dr. Busyro, Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, h, 51. 

81Firman Menne, Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah, (Makasar: Celebes 

Media Perkasa, 2017),h, 44. 

82Abu Ishaq Asyyatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al- 

Ilmiyyah),h. 7-8. 
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b. Ibnu Asyur menyatakan maqashid Asy-syarī‘ah merupakan makna atau 

hikmah yang berasal dari Al-qur’an yang ditetapkan kepada seluruh 

umat.83 

c. Al–Fasi menyatakan maqashid Asy syarī‘ah merupakan tujuan rahasia 

Tuhan dalam setiap syariat-nya. 

d. Ar-Risuni  menyatakan maqashid Asy-syarī‘ah yakni  tujuan yang ingin 

dicapai dalam merealisasikan kemaslahatan umat-Nya. 

e. Wahbah Zuhaili menyatakan maqashid Asy-syarī‘ah yakni nilai dan 

tujuan syara’ yang disampaikan dalam sebagian besar hukum-

hukumnya. Nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia syariat yang 

ditetapkan dalam hukum Islam. 

Dari beberapa maqashid Asy-syarī‘ah di atas peneliti tertarik dengan  teori 

maqashid Asy-syarī‘ah yang disampaikan oleh Imam Syatibi karena pemikirannya 

memiliki konsep sebagai mana maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan 

untuk kemaslahatan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat, sesuai yang 

diinginkan syatibi. 

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

lepas dari prinsip-prinsip maqashid Asy-syarī‘ah. Dalam hal ini maqashid Asy-

syarī‘ah memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan 

pada mahkluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, 

                                                             

83Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah,h, 16-22. 

 



74 
 

 
 

harta dan keturunan.84Salah satu aspek maqashid Asy-syarī‘ah membagi menjadi 

tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:  

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. 

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.85  

Selanjutnya, untuk melakukan penggalian hukum melalui maqaṣhid Asy-

syarī‘ah, beberapa tokoh sudah memberikan penjelasannya. Penjelasan yang 

dimaksud antara lain cara untuk mengetahui maqaṣid Asy-syarī‘ah agar maqaṣhid 

Asy-syarī‘ah dapat menjadi dalil hukum dan syarat. Hal ini menunjukkan bahwa 

maqaṣhid Asy-syarī‘ah dalam penerapannya menggunakan metode yang 

ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa maqaṣhid Asy-

syarī‘ah bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.  

                                                             

84Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik…, h. 45  

85Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik…, h. 25-26 
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Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-

permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan 

persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa 

perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan 

oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Hal tersebut sesuai 

dengan kaidah ushul fiqh.86  

الحكم يدور مع العلة وجودا 

 وعدما

Maksudnya:  

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 maqaṣid Asy-syarī‘ah 

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.  

                                                             

86Ali 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. 39 
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Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam 

sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi 

yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, 

dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam 

wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.  

Para ulama telah membagi maqāṣid Asy-syarī‘ah dengan beberapa hal 

sesuai dengan perkembangannya. Beberapa hal tersebut di antaranya, yaitu telah 

menetapkan metode dan syarat dalam menentukan maqāṣhid Asy-syarī‘ah. 

Seperti, pembagian maqāṣhid Asy-syarī‘ah menurut As-Syatibi berdasarkan 

tingkat kebutuhan, yaitu: aḍ-ḍaruriyat, al-ḥajiyat dan taḥsiniyat. Maqāṣhid Asy-

syarī‘ah merupakan konsep penting untuk menemukan atau menetapkan 

permasalahan-permasalahan hukum Islam. Urgensi maqāṣhid Asy-syarī‘ah 

tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh atau ulama, sisi historis dan 

juga permasalahan yang muncul di era modern. Permasalahan modern tersebut 

tentunya tidak ditemukan dalam teks al-Quran dan Hadits.  

Penggunaan maqāṣhid Asy-syarī‘ah merupakan metode yang diperlukan 

dan wajib dipelajari bagi para mujtahid. Dari penjelasan diatas menunjukkan 

bahwa aplikasi maqāṣhid Asy-syarī‘ah dalam masalah-masalah hukum Islam 

kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. 

Dia juga menegaskan bahwa hal itu bukanlah suatu cara berpikir bebas tanpa 

kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang 

bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan 

syariat dan tujuan-tujuannya. Semua hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa 

konsep maqaṣid Asy-syarī‘ah adalah yang penting dan memiliki metodologi 

tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid. 
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Tujuan hukum (maqashid Asy-syarī‘ah) harus diketahui oleh mujtahid 

dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan 

menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur 

secara eksplisit oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus 

diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan 

berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum 

tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap 

dinamis dalam menjawab berbagai fenomena social yang senantiasa berubah dan 

berkembang. Menurut ahli ushul, maqashid Asy-syarī‘ah merupakan suatu kajian 

yang sangat penting. Karena maqashid syari’ah 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 

kemudharatan.87Sebagaimana kaidah disebutkan di bawah ini: 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

Maksudnya:  

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil 
kemaslahatan.  

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 daripada mashlahatnya. Oleh sebab itu demi 

menghindari kerusakan (mafsadat) maka diperlukan adanya batasan-batasan yang 

harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang 

                                                             

87Ahmad 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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ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam 

masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian lebih mendalam. 

1. Biografi Imam al-Syatibi 

Nama panjang Imam Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin 

Muhammad al-lakhami al-Gharnathi. Tanah kelahirannya adalah di Granada pada 

tahun 730 H dan ia meninggal dunia bertepatan pada hari selasa 8 bulan Sya’ban 

tahun 790 H atau sekitar 1338 M. Nama Syatibi di nisbatkan kepada tanah 

kelahiran ayahnya di syatibah yang bertempat di Timur Andalusia tahun 1247 M. 

Keluarga Imam Syatibi pernah mengungsi ke Granada di sebuah tempat melewati 

Syatibah, dikarenakan wilayah asalnya dikuasai oleh Raja Spanyol Uraqun setelah 

terjadi perang diantara keduanya selama 9 tahun dimulai dari tahun 1238 M.88 

Granada ketika itu dipimpin oleh Bani Ahmar, Bani Ahmar merupakan 

keturunan dan keluarga Saad bin Ubadah. Bani Ahmar pernah berkuasa pada saat 

itu masyarakat sangat jauh dari kehidupan yang Islami bahkan sampai khurafat 

(keyakinan yang tidak masuk akal dan tidak benar) dan bid’ah. Kondisi tersebut 

bertambah parah pada saat Muhammad al-Khamis yang memiliki gelar al-Ghany 

memiliki kekuasaan. Sering terjadi pertumpah darah dan pemberontakan, ketika 

ada orang yang menyeru agama secara benar malah dituding telah keluar dari 

agama sehingga mendapatkan hukuman yang berat. Banyak ulama pada masa itu 

tidak mempunyai latar belakang ilmu agama yang baik dan cukup bahkan bisa 

dikatakan tidak tahu tentang agama malah diangkar sebagai dewan fatwa oleh 

raja. Sehingga fatwa yang dihasilkan jauh dari kebenaran. 

                                                             

88Abdurrahman Kasdi, maqashid syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab 

Al- Muwafaqat, dalam Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014 
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Imam Syatibi kemudian berupaya untuk meluruskan dan mengembalikan 

bid’ah ke Sunnah dan meluruskan kesesatan kepada kebenaran, sehingga 

aamendapatkan perseteruan sengit dengan ulama Granada. Setiap kali berfatwa 

halal ulama Granada befatwa haram tanpa melihat nash. Hal tersebut membuat 

beliau dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama yang 

sebenarnya. 

Pendidikan pertama Imam Syatibi adalah bahasa Arab, guru pertama yang 

mengajarkan beliau tentang bahasa Arab dan Nahwu adalah Abdullah Muhammad 

Al-Biri yang pada saat itu dikenal dengan master Nahwu, kemudian meneruskan 

mempelajari bahasa Arab dan Nahwu kepada Abdul Qasim al-Sharif al-Sibti yang 

mempunyai gelar pemegang standar retorika dalam ilmu bahasa Arab. Setelah 

mempelajari bahasa Arab, Imam Syatibi melanjutkan pendidikannya untuk belajar 

fiqih, beliau mempelajari fiqih melalui seorang guru yang bernama Abu Sa’id bin 

Lubb sehingga beliau mahir dalam ilmu fiqih. 

Abu Abdullah al-Maqarri yang merupakan seorang hakim yang 

termasyhur di Fez. Maqarri merupakan pengarang buku Nahwu dan mendapatkan 

gelar Muhaqqiq (orang yang ahli mazhab fiqih Maliki), Maqarri juga merupakan 

penulis kitab tasawwuf dan ushul fiqih, dan Maqarri merupakan guru yang 

menuntun Syatibi ke dunia Sufi. Selanjutnya Syatibi melanjutkan studi ulum al-

aqliyyah yang beliau pelajari dari dua ilmuwan yakni Abu Ali Mansur al-Zawawi 

yang bepengaruh dalam ilmu filosofi dan teologi dan Abu Abdullah al-Sharif al-

Tilmisani adalah seorang ulama yang memiliki banyak ilmu pada masa itu, yang 
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mengarang buku Miftah al-Ushul ila Bina al-Furu’ ala al-Usul buku tersebut 

merupakan maha karya ushul fiqih.89 

Imam Syatibi merupakan ulama yang produktif dalam menulis buku 

keagamaan, karya beliau mengacu kepada dua bidang yakni Ulum al-wasilah dan 

Ulum al-mawashid, Ulum al-wasilah merupakan ilmu-ilmu bahasa Arab yang  

merupakan wasilah untuk memahami ilmu maqashid syariah.  

2. Karya-karya Imam Syatibi: 

a. Kitab al-Muwafaqat 

b. Kitab al-I’tisham 

c. Kitab al-Majalis 

d. Syarah al-Khulashah 

e. Unwan al-Ittifaq fi ilm al-Isytiqaq 

f. Ushul an-Nahw 

g. Al-Ifadat wa al-Insyadat 

h. Fatwa asy-Syathibi 

Salah satu karya Imam Syatibi yakni al-Muwafaqat yang mana terdiri dari 

4 juz, di dalam kitab al-Muwafaqat ini menjelaskan bagaimana memahami 

Maqashid sebuah hukum. 

3. Maqashid Syariah Imam Syatibi 

                                                             

89Nabila Zatadini, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya 

dalam Kebijakan Fiskal, Jurnal al-falah,3, No. 2,(2018),h. 155. 
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Syatibi dalam kitab muwafaqat menggunakan bermacam-macam istilah 

seperti maqashid syariah, maqashid as-yar’iyyah fi syariah dan maqashid min 

syar’i al-hukm. Meskipun istilah tersebut berbeda-beda dalam penyebutannya 

tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan dari hukum yang Allah perintahkan untuk 

kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia.28 Menurut Syatibi maqāṣhid 

Asy-syarī‘ah jika ditelaah dari kebutuhan dan keinginan al syari maka 

dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni:29 

a. Qasd al-Syar’I fi wadh’I al-syariah (maksudnya Allah dalam menetapkan 

syariat). Pendapat Syatibi menyatakan bahwa Allah Swt menetapkan 

aturan hukum hanyalah ditujukan untuk kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatan bagi manusia. Kemaslahatan yang perlu diwujudkan dibagi 

menjadi tiga bagian oleh Syatibi, yakni al-dharuriyyat (primer), al- 

hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier). 

b. Qashd al-Syar’I fi wadh’I al-syariah li al-ifham (tujuan Allah dalam 

menetapkan hukum sehingga dapat mudah difahami). Dalam mengetahui 

hukum-hukum Allah perlunya pengetahuan yang cukup tentang Al-quran 

dalam memahami bahasa Al-quran perlu pemahaman tentang bahasa arab, 

dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dalam memahami bahasa Al-qur’an tidak 

perlu pengetahuan pendamping seperti kimia, fisika, ilmu hisab dan 

lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah dapat difahami oleh umat 

manusia. 

c. Qashd al-Syar’I fi wadhi al-Syariah li al-taklif bi muqtadhaha (tujuan 

Allah Swt dalam menetapkan hukum agar dengan kehendak Allah). 

Sehingga yang dikehendaki Allah tidak mengandung masyakkah 

(kesulitan). 
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d. Qashd al-Syar’I fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-Syari’ah (tujuan 

Allah supaya umatnya selalu dalam dampingan dan aturan hukum syara’). 

Tujuan ini adalah untuk menghindar dari nafsu dalam menjalankan syariat 

sehingga syariat yang dilakukan sesuai dengan petunjuk agama. 

Imam Syatibi dalam memahami Maqashid Asy- Syariah tidak melampaui 

tiga bagian,yakni:90 

1) Maqashid Dharuriyyah (primer) 

2) Maqashid Hajiyat (Sekunder) 

3) Maqashid Tahsiniyyah (Tersier) 

Dharuriyyah merupakan kebutuhan yang diharuskan adanya demi 

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka 

menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan, kesuksesan dan 

kenikmatan dan kembali kepada kerugian yang nyata. 

Hajiyat merupakan sesuatu kebutuhan manusia dalam memperoleh 

kelapangan hidup, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak akan 

menimbulkan keselamatan tetapi akan menimbulkan kesulitan, tetapi 

kemaslahatan pada umumnya tidak menjadi rusak. 

Tahsiniyyah adalah sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan 

umum. Mengambil sesuatu yang pantas menurut adat kebiasaan sesuai dengan 

tuntutan moral dan menjauhi keadaan yang tercela yang mengikuti akal sehat dan 

                                                             

90Abu Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub 

al- Ilmiyyah),h 7. 
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semua itu disebut dengan akhlakul karimah yang bernilai baik.91Tahsiniyyah 

merupakan pelengkap untuk kemaslahatan dharuriyyah dan hajiyat. 

 

 

                                                             

91Abu Ishaq Asyyatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II, h,8. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode merupakan suatu proses, prinsip, dan tata cara memecahkan 

suatu persoalan, adapun penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Penelitian pada hakekatnya terdiri dari teknik yang mempunyai porsi 

yang kecil dan penalaran yang lebih dominan. Melalui penelitian semakin terbuka 

jalan pemecahan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berusaha untuk mendapatkan 

pemecahan suatu masalah. Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap 

data yang telah dikumpulkan dan diolah sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan1 

Metode penelitian dapat dipandang sebagai alat penting untuk 

menganalisis, mengenali, mengembangkan, dan mengevaluasi setiap bagian 

pengetahuan yang diberikan.Oleh karena itu, penulis harus terlebih dahulu 

menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian sebelum melakukan 

penelitian lebih lanjut.Metode atau metodologi dalam setiap penelitian dan 

pengembangan bahan berbasis pengetahuan  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 Jenis penelitian kualitatif yang akan dilakukan dalam hal ini adalah 

penelitian kualitatif (field research) lapangan dan di dukung penelitian 

                                                             

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya,2010), h. 5. 
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kepustakaan (library research) dan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

untuk mengumpulkan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata dan/atau 

gambar-gambar sehingga tidak membelokkan hasil ke satu arah. Menurut 

Suharismi Arikunto, analisis lapangan adalah suatu proses sistematis yang 

melibatkan analisis terhadap data-data yang ada di lapangan.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.2 

Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan 

perilaku yang dapat diamati, yang spesifik untuk konteks dan individu secara 

keseluruhan.3 

 Penelitian kualitatif menurut Nawawi adalah suatu rangkaian atau proses 

memperoleh informasi dari kondisi yang wajar dalam kehidupan objek, yang 

berkaitan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari segi teoretis maupun 

praktis.4Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam 

keadaan yang tepat, membentuk suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal 

sehat manusia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dan pendekatan yuridis 

sosiologis yang melakukan penelitian dan penelitian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu identifikasi dan konseptualisasi. 

 

 

                                                             

2Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research (Bandung : Tarsoto, 1995 ), h. 58 

3Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 3 

4Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press, 1992), h. 209 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah perspektif yang memahami kompleksitas dunia nyata 

yang hadir tetapi sebenarnya banyak dan memiliki arti berbeda bagi setiap orang. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis karena 

penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai acuan yang akan memperkaya 

pengetahuan peneliti sebelum terjun ke lapangan. Pendekatan ini akan membantu 

peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika 

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Makassar perspektif Maqashid As-syariah Imam al Syatibi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yuridis normatif dan 

normatif syar’i. Penelitian hukum Normatif (yuridis normatif) ialah metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan studi primer 

dilapangan menyangkut dispensasi nikah.5 

Pendekatan Yuridis Pendekatan Undang-undang atau pendekatan yuridis 

yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.6Pendekatan perundang-undangan 

ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti. 

Pendekatan Normatif Syar’i. Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan 

Normatif Syar’i adalah pendekatan dan penelaan yang dilakukan menggunakan 

kajian Studi Islam dengan tujuan mengetahui kesimpulan pada hal yang diteliti 

                                                             

5Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004).h.23-24 

6Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 

2008).h.92 
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berdasarkan Hukum Islam atau pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan pada hukum Islam, baik berasal dari al-Qur’an , hadis, kaidah ushul 

fiqh dan pendapat para ulama terkait dengan pelaksanaan hukum Islam.7 

C. Sumber Data Penelitian 

  Penelitian yang akan dilakukan memiliki 2 (dua) sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

  Data dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan masalah 

yang akan dibahas merupakan data primer. Dengan data tersebut sebagai titik 

awal, yang kami maksud adalah informasi yang dikumpulkan selama ini oleh 

anggota atau pegawai Pengadilan Agama Makassar, seperti data distribusi dan 

permohonan nikah, serta keterangan para hakim, panitera melalui wawancara 

mendalam (Indepth Interview). 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang disarikan dari buku-buku sebagai data 

yang terangkum secara komprehensif sebagai data primer. Menurut Soerjono 

Soekanto, data setiap detik meliputi dokumen, buku, laporan hasil kajian, dan lain 

sebagainya. 8Rangkuman data kajian tingkat kedua berasal dari buku-buku 

akademik, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan dokumen lain yang terkait dengan 

tujuan kajian. 

 

                                                             

7 Nata Abuddin, Sejarah Pendidikan islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan. 

Rajagrafindo, 39, no. 1 (Januari 2004), h.90 

8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1986), h. 12 
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D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada wilayah kerja 

Pengadilan Agama Makassar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah 

dikarenakan pada Pengadilan Agama Makassar terdapat beberapa perkara 

dispensasi nikah yang setiap tahunnya mengalami perubahan naik turun karena 

semakin banyak remaja yang ingin menikah muda. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada wilayah kerja 

Pengadilan Agama Makassar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah 

dikarenakan pada Pengadilan Agama Makassar terdapat beberapa perkara 

dispensasi nikah yang setiap tahunnya mengalami perubahan naik turun karena 

semakin banyak remaja yang ingin menikah muda. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini di dalam menggunakan instrument yang dapat dilihat dari 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

2. Wawancara dengan menggunakan alat perekam suara 

3. Dokumentasi 

F. Tahapan Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 
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a) Persiapan surat izin penelitian 

b) Melakukan observasi awal ke lokasi 

c) Menyusun instrument penelitian 

d) Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

e) Melakukan observasi lanjutan 

f) Melakukan wawancara kepada narasumber 

g) Melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

3. Tahap Akhir 

a) Tahap pengumpulan data 

b) Tahap reduksi data 

c) Tahap penyajian data 

d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan 

data dari sumber data. Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

setting social dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang 
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dianggap esai dengan penelitian yang akan dilakukan,9 maka untuk memudahkan 

dalam pengumpulan data dilapangan penulis mempergunakan tekhik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat Kegiatan di Pengadilan Agama 

Makassar. Kegiatan ini menggunakan panca indera untuk memperoleh 

informasi untuk keperluan menjawab masalah penelitian. 

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu di mana 

percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dalam 

hal ini peneliti yang mengajukan beberapa pertanyaan dan informan dalam 

hal ini hakim Pengadilan Agama Makassar yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Kelebihan dari teknik wawancara ini adalah 

terjadinya kontak langsung antara pewawancara dengan informan dan hasil 

wawancara dapat direkam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara mendalam (In-depth Interview) merupakan proses menggali 

informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus 

penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode 

wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. 

c. Dokumentasi dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi 

merupakan upaya mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

                                                             

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeth, 2008), h. 15 



91 
 

 
 

berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan 

sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data yang 

berkaitan dengan dispensasi nikah berupa data jumlah perkara dispensasi 

nikah yang ditangan oleh Pengadilan Agama Makassar dan hasil 

penetapan dispensasi nikah selama kurun waktu Tahun 2019-2023 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data harus berdasarkan keabsahan data dengan 

menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang 

tindih dan efektif sehingga mudah memahami dan menginterpretasikannya. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. 

Proses ini menjadi penting karena menyataannya bahwa data yang terhimpun. 

kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada yang kurang bahkan 

terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses 

editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan 

fokus penelitian ini. 

b. Klasifikasi (classifying) 

Klasifikasi adalah upaya untuk memilah jawaban dari responden, baik 

yang berasal dari hasil wawancara maupun yang bersumber dari hasil observasi.10 

Dengan demikian agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara 

diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan daftar pertanyaan 

                                                             

10Koentjoro Ningrat,Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta:Gramedia Pustaka, 

1997):h. 272 
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dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

c. Verifikasi (verifying) 

Verifikasi data adalah mengecek kembali data data yang sudah terkumpul 

untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh peneliti. Verifikasi data ini merupakan tahap 

pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. 

Verifikasi data dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali 

hasil wawancara peneliti ketika melakukan wawancara dalam bentuk rekaman dan 

tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui 

sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggap 

apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau 

tidak.11 

d. Analisa Data (analysing) 

Dalam hal ini analisa data yang digunakan peneliti adalah deskriftif 

kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dan status fenomena dengan 

kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh 

kesimpulan. 

d. Kesimpulan (concluding) 

Sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah concluding, yaitu 

pengambilan kesimpulan dari data data yang diperoleh setelah dianalisa untuk 

                                                             

11Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi Bandung :Sinar 

Baru Algnesindo, 2008), h. 84 
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memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan 

pada latar belakang masalah.12 

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan teknik trianggulasi untuk menganalisis data-data 

yang telah diperoleh. Teknik trianggulasi ini lebih dominan menggunakan metode 

alam level mikro, yaitu dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan 

informan sebagai alat untuk menguji keabsahan dan menganalisis hasil 

penelitian.13 Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

merupakan proses untuk menguatkan bukti yang telah diambil dari orang yang 

berlainan dan peneliti akan memperoleh data dan informasi melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang lebih akurat. 

 

                                                             

12Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi , h. 16. 

13Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. VIII ; Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), h. 203 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1.  Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Makassar Sebelum PP. No. 

45 Tahun 1957 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 

sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu 

bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk 

mengankat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya 

Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.Kewenangan Hakim 

diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara 

Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau 

Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. 

  Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 

Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah 

K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.  Sholeh adalah Qadhi 

terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang 

dan berhak mengangkat sendiri para pembantu pembantunya guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan 

Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 

  Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 

1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 
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belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 

dengan wilayah Makassar.Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang 

kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka 

dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada 

saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang 

berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi 

diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 

2. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957 

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti 

diuraikan pada penjelasan berikut: 

a. Wilayah Yurisdiksi  

        Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Kota Makassar 

mempunyai batas-batas seperti berikut: 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
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Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar 

dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 

(Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima 

Belas) Kecamatan. 

b. Keadaan Gedung 

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 

Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak 

enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 

untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan 

perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan 

memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil 
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mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 

prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama 

Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang 

bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan 

(Tanah) 2.297 M2dan Luas Bangunan 1.887,5 M2 . 

 

 

 

 

 

         Gambar : Gedung Baru Pengadilan Agama Makassar Klas IA 

c. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa 

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar 

dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai 

(SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan 

susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. 

Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. Hakim Ketua 

Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al 

Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. 

Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai 

(personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan 

pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai 

(personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah 
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Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar 

berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa : 

No. Nama Ketua                  Periode 

1. K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 

2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964 

3. K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976 

4. K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986 

5. Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996 

6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Tahun 1996 s/d Tahun 1998 

7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H  Tahun 1998 s/d Tahun 2004 

8. Drs. H. M. Tahir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2005 

9. Drs. Anwar Rahmad, M.H. Tahun 2005 s/d Tahun 2008 

10. Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010 

11. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Tahun 2010 s/d Tahun 2013 

12. Drs. H. Usman S,SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014 
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13. Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016 

14. Drs. H. Damsir, SH.,MH. Tahun 2016 s/d Tahun 2019 

15. Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. Tahun 2019 s/d Tahun 2020 

16. Drs. H. Muhadin, SH.,MH. Tahun 2020 s/d Tahun 2022 

17. Drs. Muh. Ridwan, SH.,MH. Tahun 2022 s/d Sekarang 

d.  Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Makassar, adalah sebagai 

berikut: 

Ketua : Drs. Muh. Ridwan, SH.,MH. 

Wakil ketua  : Muhammad Surur, S.Ag. 

Hakim  : 1. Drs. Muhammad Yunus  

   2. Drs. Muh. Arsyad 

   3. Drs.Hasbi, M.H. 

   4. Dra. Hartini Ahada, M.H. 

   5. Dr. Alyah Salam, M.H. 

   6. Dra. Hj. St. Aminah, M.H. 

   7. Dra. Hj. Jusmah 

   8. Dra. Hj. Fatimah, S.H,. M.H. 

   9. Dra. Hj. Nurjaya, M.H. 

  10. Drs. Abd. Rasyid, M.H. 

  11. Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. 

  12. Drs. Faisal, M.H. 

  13. Drs. H. M. Natsir 
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  14.Dra. Hj. Nailah B, M.H. 

  15. Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. 

  16. Dra. Hj. Mulyati Ahmad 

  17. Dra Kartini 

  18.Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. 

  19. Drs. H. Ahmad P., M.H. 

  20. Drs. H. Kamaruddin  

  21. Drs. Rahmat  

Panitera : Dr. H. Imran, S. Ag., S.H.,M.H. 

Pandmud Permohonan : Dra. Hj. Fitriani  

Panmud Gugatan : Dedy Wahyudi, S.H. 

Panmud Hukum : Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H. 

Panitera Pengganti : 1. H. Zaenal Abidin, S.H.,M.M. 

   2. Dra.Hanisang 

   3. Salahuddin Saleh, S.H. 

   4. Hj. Fatmah, S.  

   5. Hj. Salwah, S.H.,M.H. 

    6. Dra. Hj. Sukmawati  

   7. Hj.Hariyati, S.H.,M.H. 

   8. Candra Wardana, S.H. 

   9. Dra. Hj. Jawariyah, M.H. 

   10. Dra. Hasnah Mohammad Tang  

   11. Nurwafiah Razak, S.Ag. 

   12. St. Fatimah, S.H. 

   13. Syahruni, S.H.,M.H. 

   14. Abdul Rahman, S.H. 
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   15. Hj. Nurjaya, S. Ag. 

   16. Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. 

Jurusita/ Jurusita Pengganti : 1 Apollo, S.H. 

   2. Munawir Mustaf, S.H. 

   3. Rima Arisanty 

   4. Muslimin, S.H. 

   5. Muhammad Ilham Jaya, S.Kom 

   6. Haeriah, S.H. 

   7. Satriawan Pratama 

 Sekretaris : H. Andi Fajar S Sawerilongi, S.H.,   

S.E.,M.Si 

Kassubag Kepegawaian : Muhammad Irsal, S.T. 

 Organisasi dan Tata Laksana  

Kassubag Umum dan Keuangan ; Yulhaidir, S. Kom. 

Kassubag Perencanaan TI dan  : Nihaya, S.E., M.M. 

Pelaporan   

e. Visi & Misi 

1. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang Bersih dan Berwibawa 

serta Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi 

Hukum. 

2. Adapun misi Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut : 

a) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

c) Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif. 

d) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat. 

e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum. 
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f. Tugas Pokok & Fungsi 

1) Tugas Pokok Pengadilan Agama Makassar  

a) Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 

Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah. 

b) Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum 

perkantoran 

c) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2) Fungsi Pengadilan Agama Makassar 

a) Fungsi mengadili (judicial power) 

b) Fungsi pembinaan 

c) Fungsi pengawasan 

d) Fungsi nasehat 

e) Fungsi administratif 

Adapun fungsi lainnya yaitu: 

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-

lain (vide: Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). 
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b) 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. 

B. Dinamika pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Makassar pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

Secara absolut, perkara dispensasi nikah yang diajukan terhadap anak yang 

beragama islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan 

ketentuan pasal 7 ayat (2) jis pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua, dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk 

selebihnya mengenai bagaimana tata cara dan proses mengadili perkara dispensasi 

nikah diserahkan kepada majelis hakim pemerika perkara.1  

Dinamika pemeriksaan perkara Sejauh ini, dalam pemeriksaan perkara 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar ditemukan ada pihak pemohon 

yang tidak menghadirkan masing-masing orang tua anak yang dimohonkan 

dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya dari anak. Hal 

tersebut terjadi karena tidak diatur lebih rinci melalui peraturan yang ada, bahkan 

dalam buku II tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Admnistrasi Peradilan Agama 

edisi revisi 2014 dijelaskan bahwa “permohonan dispensasi nikah diajukan oleh 

                                                             

1Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata kerja 

kesekretariatan dan kepaniteraan Peradilan. 
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calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 dan calon mempelai belum 

berusia 16 tahun dan/atau  orang tua calon mempelai tersebut…” Sehingga muncul 

tafsir bahwa dari anak boleh langsung mengajukan permohonan dispensasi nikah 

ke pengadilan agama.  

Berdasarkan perma ini orang tua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki 

legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya dan pihak-

pihak yang terlibat dalam pernikahan anak tersebut , semisal anak, calon suami istri, 

dan masing-masing orang tua harus hadir dalam persidangan, dan jika maksimal 3 

(tiga) kali kesempatan pihak pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, 

maka permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

Dalam PERMA (peraturan mahkamah agung) tersebut pula dijelaskan 

bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari masing-masing anak yang 

dimintakan dispensasi nikah, oang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi 

nikah, dan orang tua/wali calon suami istri jika umurnya belum cukup umur yang 

semuanya harus ditulis dan dipertimbangkan dalam penetapan.  

Apabila hakim tidak melakukan itu, maka penetapannya tersebut berakibat 

batal demi hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi dari “prinsip 

perhargaan atas pendapat anak” yang bahkan dalam penerapannya hakim boleh 

mendengarkan keterangan anak dengan tanpa dihadiri orang tuanya atau diperiksa 

secara terpisah dengan orang tuanya. Sehingga, dalam pemeriksaan perkara 

dispensasi nikah, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan tetapi menjadi 

subjek dalam pemeriksaan perkara ini.2 

                                                             
2Dwi Idayanti, Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Manado: Fakultas 

Hukum, 2014), h. 7. 
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Proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Dispensasi 

Nikah melalui Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Makassar 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”3 

Berdasarkan pernyataan dari hakim Pengadilan Agama Makassar ibu Dra. 

Hj. Jusmah, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar dia mengatakan bahwa: 

sesungguhnya putusan yang diberikan oleh Hakim, baik majelis maupun 

hakim tunggal, semuanya diarahkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, 

meskipun dalam amar putusannya mengabulkan, menolak, menggugurkan, 

dan dicabut.4 

Hal tersebut sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam 

pemeriksaan, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: 

a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon 

b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon; 

c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; 

d.  Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; 

e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak 

untuk dikawinkan; 

f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; 

g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang 

tua/wali calon suami/isteri; 

                                                             

3Dra. Hj. Jusmah, Hakim PA Makassar, wawancara, kantor Pengadilan Agama Makassar, 

Rabu 29 Agustus 2023. 

 
4Dra. Hj. Jusmah, Hakim PA Makassar, wawancara, kantor Pengadilan Agama Makassar, 

Rabu 29 Agustus 2023. 
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h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari 

psikolog, dokter/bidan, pekerja social profesional, tenaga kesejahteraan 

sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak 

(P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah 

(KPAI/KPAD); 

i.  Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual 

dan/atau ekonomi; dan 

j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait 

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. 5 

Disamping itu, bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka 

dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: 

a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui 

rencana perkawinan; 

b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan 

perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan Paksaan 

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

untuk kawin atau mengawinkan anak.6 

Adapun halnya mengenai syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut 

diserahkan kepada kebijakan ketua dan panitera dan masing-masing pengadilan 

yang bertugas untuk menentukan menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas 

                                                             
5Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di 

Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019), h. 

11. 
6 Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga 

di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019), h. 

12. 
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perkara. Namun pasca berlakunya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili dispensasi nikah harus tunduk 

pada peraturan ini. Mulai dari asas dan prinsip yang harus diperhatikan syarat dan 

ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana hakim dalam 

memeriksa perkara ini, sampai dengan hal apa saja yang harus dipertimbangkan 

dalam putusan atau penetapan hakim terkait dengan apakah permohonannya ditolak 

atau dikabulkan.  

PERMA (peraturan mahkamah agung) ini mengatur bahwa pemberian 

dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup umur sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang No 5 Tahun 2019 itu tidak boleh asal-asalan, penetapan yang 

diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut di 

atas, dimana prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pertimbangan hukum 

secara argumentatif. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan 

yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri 

dan orang tua wali calon suami/istri memahami resiko perkawinan dini terkait 

dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ 

reproduksi anak (perempuan), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak 

serta potensi perselisisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  

Apabila proses tersebut dilewati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam 

pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tertsebut 

batal demi hukum ketentuan ini merupakan terobosan karena banyaknya penetapan 

pada perkara dispensasi nikah hanya berdasarkan pada “mencegah kemudharatan 

lebih besar”akan yang dilalui anak tersebut apabila pernikahan tidak dilangsungkan 

selain itu, dalam rancangan PERMA ini dijelaskan mengenai kewajiban 
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menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh diwakilkan oleh 

siapapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.7 

Terobosan lain dari PERMA ini ialah ketentuan hakim yang mengadili 

perkara dispensasi nikah, pada peraturan ini dijelaskan bahwa hakim yang 

memeriksa perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal. Hal ini telah sejalan 

dengan peraturan dalam pemeriksaan anak atau sistem pemeriksaan pidana anak 

(SPPA). Selain itu, pada bab penutupnya dijelaskan bahwa “hakim yang mengadili 

permohonan dispensasi nikah adalah hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan 

atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum, sertifikasi 

sistem peradilan pidana anak atau mengadili permohonan dispensasi nikah”. 

Dengan demikian, maka hakim pemeriksa dalam perkara dispensasi nikah 

diharapkan telah dibekali pelatihan atau pengajaran yang terkait dengan kebutuhan 

anak, sehingga segala keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pada 

kepentingan anak (for the best interest of the child).  

Oleh karenanya setelah berlakunya PERMA pada setiap pengadilan 

khususnya di pengadilan agama sudah dibentuk majelis khusus yang menangani 

perkara dispensasi nikah. Sebagaimana dibentuknya majelis Ekonomi Syariah, 

Jinayah Anak, dan perkara khusus lainnya, Proses persidangan perkara dispensasi 

kawin saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 05 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 1 Ayat 

(11) menyatakan bahwa sidang pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan dengan 

hakim tunggal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan menjaga kondisi psikologi 

anak. 

                                                             

7Al-hasan Fahadil amin, “dispensasi kawin menurut sistem hukum indonesia”, Jurnal Al- 

Ahwal, No. 14, Tahun  1 Tahun 2021, h. 90. 
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Pasal 20 PERMA No. 05 Tahun 2019 mengatur klasifikasi hakim pemeriksa 

perkara adalah hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim anak, 

berpengalaman dalam pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, 

atau bersertifikat sistem peradilan anak, atau berpengalaman mengadili 

permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim di suatu Pengadilan Agama 

dengan klasifikasi di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan 

dispensasi kawin. 

Dalam PERMA juga terdapat beberapa hal point-point yang belum diatur 

atau terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan pada PERMA tersebut, diantaranya 

ialah sebagai berikut;  

1) Proses pengajuan jika kedua pasangan dibawah usia perkawinan, apakah 

dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu berkas atau diajukan secara 

terpisah, 

2) terkait dengan legal standing pemohon, apakah yang dimaksud dengan 

wali anak tersebut adalah wali berdasarkan penetapan wali yang sah atau 

boleh juga wali secara adat, dan apabila harus wali secara sah berdasarkan 

penetapan pengadilan bolehkah diajukan dengan kumulasi permohonan, 

3) terkait jika orang tua yang tidak mau mengajukan permohonan kepada 

pengadilan apakah anak tersebut boleh secara langsung mengajukan 

inperson dirinya sendiri atau tidak, dan beberapa ketentuan-ketentuan 

lainnya.  

Untuk lebih jelasnya berikut dibawah ini adalah beberapa ketentuan yang 

ditegaskan dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili 

permohonan dispensasi nikah.  
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Tabel 1 Perbandingan 

No Ketentuan Sebelum peraturan 

Mahkamah Agung 

Sesudah peraturan 

Mahkamah Agung 

1. Hakim 

pemeriksa  

Majelis  

 

Hakim Tunggal 

2.  Syarat 

administrasi  

Tidak ada ketentuan 

khusus,      ditentukan 

berdasarkan keputusan ketua 

pengadilan yang biasanya 

meliputi: 

 Surat permohonan; 

 Fotokopi KTP kedua 

orangtua/ wali  

 Fotokopi identitas anak 

 Surat penolakan KUA 

(sifatnya tidak wajib) 

 Surat permohonan; 

 Fotokopi KTP kedua 

orangtua/ wali  

Fotokopi kartu keluarga 

 Fotokopi KTP anak/akta 

kelahiran anak 

Fotokopi KTP atau 

identitas anak/ atau akta 

kelahiran calon suami istri 

fotokopi ijazah 

pendidikan terakhir anak/ 

surat keterangan masih 

sekolah darisekolah anak 

ata keterangan lain  yang 

menunjukkan status 

pendidikan dan identitas 

anak (siftnya harus dan 

wajib dipenuhi) 

3. 
Pengajuan 

permohonan  

Calon suami dan istri  yang 

berusia 19 tahun yang ingin  

melangsungkan perkawinan 

atau  tua orang dan  atau 

mempelai orang tua  

Harus orang tua dari anak 

diajukan dispensasi nikah 

atau salah satu orang tua 

pemegang hak hadhanah 

anak yang sudah bercerai 

atau meninggal  
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4.  
Kewenangan 

mengadili  

Dilihat dari agama anak 

yang diajukan  dispensasi 

nikah (tidak tegas) 

Dilihat dari agama anak 

yang diajukan dispensasi 

nikah (secara tegas) 

5. 
Apabila calon 

suami istri 

keduanya 

usianya 

dibawah 19 

tahun  

Diperiksa secara 

bersama-sama  

Diperiksa secara terpisah  

6. 
Keterlibatan 

anak yang 

diajukan 

dispensasi 

kawin 

Tidak ditegaskan, dilibatkan, 

dan diserahkan kepada 

masing-masing majelis 

hakim pemeriksa 

Harus wajib mendengarkan 

anak, calon suami istri, orang 

tua anak, dan orang tua calon 

suami istri 

7. 
Pemberi 

nasehat 

mengenai 

resiko 

perkawinan 

dini 

Tidak ditegaskan, 

dilibatkan, dan diserahkan 

kepada masing-masing 

majelis hakim pemeriksa 

Harus wajib memberikan 

nasihat kepada anak, calon 

suami istri, orang tua anak, 

dan orang tua calon suami 

istri 

8. 
Pemeriksaan 

perkara  

Tidak ada ketentuan khusus   harus menggunakan bahasa 

yang dimengerti oleh anak  

 hakim dan panitera tidak 

menggunakan atribut dalam 

persidangan  

 hakim boleh mendengarkan 

anak secara terpisah dengan 

orang tuanya  

 hakim dapat memberi saran 

agar anak didampingi  oleh 

pihak lain diluar dari orang 

tuanya  

 hakim dapat memita 

rekomendasi dari pihak 

yang konsen terhadap anak  
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9. 
Ketentuan 

penetapan 

hakim 

Tidak ditegaskan harus 

memuat bagaimana dan 

harus memuat apa saja 

seluruhnya diserahkan 

kepada majelis hakim  

 Harus dimuat mengenai 

nasihat kepada semua pihak  

 Harus memuat  keterangan 

semua pihak 

 Harus memperhatikan 

aspek psikologis, fisik, 

psikis, seksual, pendidikan, 

dan ekonomi anak 

10. Upaya hukum Kasasi Kasasi 

11. 
Ketentuan 

hakim 

Tidak ada keentuan apapun 

mengenai hakim pemeriksa 

perkara dispensasi nikah 

Harus diutamakan hakim 

yang telah mengikuti 

pelatihan dan atau 

bimbingan tentang tekhnis 

perempuan yang 

berhadapan dengan hukum 

atau bersertifikat Sistem 

Peradilan  Pidana Anak 

(SPPA) atau 

berpengalaman mengadili 

permohonan dispensasi 

nikah  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) 

yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin 

yang belum berusia 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah. Berikut tata cara 

mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar: Meski 

sudah diajukan surat permohonan, namun harus disertai dengan syarat lain untuk 

bisa didaftarkan ke Pengadilan Agama.  

Syarat yang paling utama untuk mendapatkan dispensasi nikah adalah 

penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) model asli surat N 9, yang 
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menyatakan bahwa calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. Perorangan 

yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah orang tua atau wali, dan 

syarat berikut harus dipenuhi: 

a) Surat penolakan dari KUA 

b) Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali  

c) Fotokopi buku nikah 

d) Fotokopi kartu keluarga 

e) Fotokopi akta kelahiran anak dispen/surat keterangan lahir dari 

bidan/surat keterangan kelahiran dari desa 

f) Fotokopi ijazah anak dispensasi 

g) Fotokopi ktp anak dispen/domisili anak dispensasi  

h) Surat keterangan dari desa apabila anak tidak punya ijazah/tidak pernah 

sekolah/pernah sekolah tetapi tidak tamat 

i) Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit/puskesmas 

j) Panjar biaya perkara (Masing-masing fotokopi diberi materai Rp. 10000) 

Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara itu dalam “keputusan” majelis hakim setelah 

pendaftaran selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari (Pasal 121 HIR jo 

pasal 93 UU-PA).  

 Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang mengacu pada topik yang 

diajukan kepada majelis hakim untuk penetapan dibagikan oleh Ketua Mahkamah 

Agung. 

4). PMH dibuat dalam bentuk “Penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua PA 

dan dicatat dalam Daftar Induk Perkara yang bersangkutan oleh Ketua 

Pengadilan berdasarkan nomor urut. Seorang panitera atau orang yang 
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ditugasi untuk melaksanakan tugas panitera akan membantu majelis hakim 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara (pasal 11 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  

5). Panitera Pengadilan Agama bertugas mengangkat panitera (pasal 96 UU 

Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009). Pengangkatan PPS dilakukan 

secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama. 

Setelah berkas perkara diperoleh, ketua majelis hakim memeriksanya 

bersama sesama hakim. Ketua majelis hakim kemudian menetapkan hari, 

hari, dan jam untuk perkara itu disidangkan, dan memerintahkan agar para 

pihak dipanggil untuk hadir pada hari, tanggal, dan waktu itu. 

6). Para pihak juga disarankan untuk menyiapkan saksi dan alat bukti untuk 

persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebut dibuat dalam “keputusan” 

yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis. 

Data permohonan dispensasi nikah setelah pemberlakuan UU Nomor 16 

Tahun 2019 ditetapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan 

mengumpulkan data sekunder sebagai berikut: 

 Tabel 1. Daftar Perkara Dispensasi Nikah tahun 2019-2023 

No TAHUN JENIS PERKARA BANYAKNYA PERKARA 

   
sisa tahun 

lalu 

diterima 

tahun ini 

Jumlah 

1. 2019 Dispensasi Kawin - 83 83 

2. 2020 Dispensasi Kawin - 59 59 
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Sumber: Pengadilan Agama Makassar 

PUTUSAN TAHUN 2019-2023 

Sumber: Pengadilan Agama Makassar 

 Jadi data perkara yang mengajukan dispensasi nikah dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2023 per tanggal 31 agustus di Pengadilan Agama Makassar 

yakni sebanyak 215 perkara dan 182 perkara telah di kabulkan, 23 di cabut, 1 di 

tolak, perkara yang tidak diterima 3, perkara yang digugurkan sebanyak 5 dan 

dicoret di register 1 perkara. Data yang mengajukan dispenasi nikah yang sudah 

3. 2021 Dispensasi Kawin 2 42 44 

4. 2022 Dispensasi Kawin - 23 23 

5. 2023 Dispensasi Kawin - 8 8 

di          

cabut 

di     

kabulkan 

di       

tolak 

tidak 

diterima 

di 

gugurkan 

di coret 

dari 

register 

jumlah 

lajur           

7 s/d 12 

17 60 1 1 3 1 83 

5 51 - - 1 - 57 

- 43 - - 1 - 44 

1 21 - 1 - - 23 

- 7 - 1 - - 8 
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hamil sebanyak 8 orang. Dispensasi yang tidak dikabulkan oleh Hakim sekitaran 

umur 16 sampai dengan 18 tahun untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki 

berumur 21 tahun sampai dengan 22 tahun sedangkan yang diterima tidak jauh 

berbeda dengan usia yang ditolak oleh Hakim sedangkan Hakim memberikan 

dispensasi kepada orang-orang yang dikabulkan dengan alasan-alasan serta bukti-

bukti tertentu. 

Analisa penulis Berdasarkan data di atas mengindikasikan bahwa data 

permohonan yang masuk tiap tahunnya mengalami penurunan sehingga penerapan 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu sudah optimal, dan dalam penerapan 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 tentang mengadili perkara dispensasi nikah  

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar 

sudah dilakukan dengan hakim tunggal, akan tetapi belum dilakukan dengan hakim 

yang tersertifikasi sistem peradilan anak, dan ini sangat berpengaruh dari segi 

kompeten dan kemaslahatannya dalam memutuskan perkara. Sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 20 PERMA No. 05 Tahun 2019 mengatur klasifikasi hakim 

pemeriksa perkara adalah hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim anak, 

berpengalaman dalam pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, 

atau bersertifikat sistem peradilan anak, atau berpengalaman mengadili 

permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim di suatu Pengadilan Agama 

dengan klasifikasi di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan 

dispensasi nikah.  

Karena pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal 

merupakan sebuah kebijakan khusus mengingat perkara yang diperiksa 

menyangkut anak-anak. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 

2019 menegaskan bahwa hakim ketika mengajukan pertanyaan atau menggali 
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informasi kepada anak atau kepada calon istri/suami yang masih berusia di bawah 

umur, maka hakim harus memakai metode dan bahasa yang mudah dimengerti dan 

dipahami oleh anak.  

C. Faktor-Faktor Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Makassar 

Hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab diajukannya dispensasi nikah. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama 

kota makassar, menyebutkan maraknya permohonan dispensasi nikah adalah salah 

satunya karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor pendidikan, dan 

faktor ekonomi. Selanjutnya untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan sebagai 

berikut; 

a. faktor hamil 

 Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah 

tentang kesuburan dan resiko kehamilan maka dari itu akibatnya yaitu kurangnya 

informasi tentan kesehatan reproduksi, adapun resiko kehamilan yang tidak 

diinginkan telah meningkat, meski sebenarnya masih remaja yang belum 

mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri. Kehamilan 

seharusnya menjadi berita bahagia, ketika datang ke mereka adalah pasangan suami 

istri yang sudah menikah dan itu akan merupakan kabar gembira yang diinginkan 

dan ditunggu oleh pasangan suami istri bersama kehadiran bayi atau bidadari kecil 

yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. 

  Namun hal ini akan berbeda jika terjadi pada remaja putri, terutama yang 

masih muda, masih sekolah/kuliah dan belum melakukan proses pernikahan 

sebelumnya. Kehamilanpun akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan pada 
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dirinya sendiri yang akan menjadi ancaman buat masa depannya bagi mereka yang 

belum menikah. Adapun salah satu faktor penyebab diantaranya adalah karena 

keingintahuan yang sangat tinggi biasanya bagi mereka yang masih berada diusia 

remaja dikarenakan pergaulan bebas serta minimya tentang edukasi yang berkaitan 

dengan seks, dan kurangnya pendidikan tentang keagamaan atau kurangnya 

perhatian dari kedua orang tua.  

 Selanjutnya dapat di uraikan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar Sebagaimana yang 

terdapat pada penetapan dispensasi nikah nomor 713/Pdt.P/2021/PA.Mks 

berdasarkan analisis penulis sebagai berikut: 

 Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2021/PA.Mks Pemohon umur 38 tahun, 

agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan 

Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. permohonannya tertanggal 

24 November 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara 

permohonan Nomor: 713/Pdt.P/2021/PA.Mks mengajukan permohonan Dispensasi 

Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan  sebagai 

berikut :  

a) Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak 

kandungnya yang berumur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak 

sekolah, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan 

Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan 

seorang lelaki yang berumur 22 tahun tahun, agama Islam, 

pendidikan sekolah dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat 

kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota 

Makassar 
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b) Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 

Februari 2007 berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian 

Suami/Istri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulurokeng Nomor 

474-3/127/KBR/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 

c) Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan 

tetapi berdasarkan surat  Nomor  B.2236/KUA.21.12.01/Pw.01/11/

2021 tanggal 10 November 2021, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menolak untuk 

melangsungkan pernikahan antara anak pemohon dengan calon 

suaminya dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan 

belum mencapai umur 19 tahun  

d) Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki sudah saling mengenal 

dan anak pemohon telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil 

yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Nomor 

503/007.1.11/SIPB-KES/DPM-PTSP/VII/2020/951121 tertanggal 

09 November 2021 

e) Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon 

telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain 

yang keberatan atas rencana tersebut. 

f) Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut 

tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan 

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan 

karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh 

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila 

keduanya tidak segera dinikahkan. 
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g) Bahwa anak Pemohon, berstatus perawan dan telah aqil baligh serta 

sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami 

berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga  

h) Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Unit  Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kota Makassar, Nomor: 

067/RN/UPTDPPA-MKS/X/2021, tertanggal 11 November 2021. 

i) Bahwa sebagai pertimbangan maka didalam permohonan ini 

Pemohon melampirkan surat bukti sebagai berikut: 1) KTP 

Pemohon 2) Kartu Keluarga Pemohon 3) Akta kelahiran anak 

Pemohon4)Surat penolakan perkawinan atau rujuk anak Pemohon 

5)Surat rekomendasi UPTD PPA 6) Surat keterangan kematian 

suami Pemohon Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya 

bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, 

mengadili dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:  

a. Mengabulkan permohonan Pemohon 

b. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk 

melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki. 

c. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

  Dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para 

pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan 

mempertahankan permohonan pemohon. Hakim Pengadilan Agama memberikan 

pertimbangan hukum dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada 

penetapan Nomor 713/Pdt.P/2021/PA.Mks sebab anak pemohon telah hamil yang 

dibuktikan dengan lampiran surat keterangan hamil yang dikeluarkan praktek 
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mandiri Bidan. Dalam situasi seperti ini mayoritas hakim akan mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin. Sesuai dengan amanat pada pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang  

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan  alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

  Dalam situasi ini, kita mengkaji mengenai “alasan sangat mendesak 

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Mengenai dikabulkannya 

permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah, tentunya hakim 

telah memeriksa secara teliti mengenai ada atau tidaknya unsur mendesak dari 

permohonan ini. Melihat adanya lampiran surat keterangan hamil yang diterbitkan 

dari bidan serta keterangan saksi yang menguatkan dalil permohonan. Selain itu 

hakim mempertimbangkan hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai 

wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan anak 

pemohon sudah berhubungan badan, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan 

kemudharatan yang berkepanjangan. Sebagaimana juga menurut persepsi hakim 

Ibu Dra. Hj. Jusmah yang mengatakan: 

Alasan dikabulkannya permohonan pada kasus ini memang perlu 

mempertimbangkan dari segi maslahah nya agar terhindar dari 

kemudhratan, karena mudharat nya besar yang akan didapat jika tidak 

diberikan dispensasi perkawinan tidak  adalah ditakutkan jika anak-anak 

pemohon tidak dikawinkan, maka akan menambah dosa dan terjadi 

perkawinan ilegal yang nantinya akan mengacaukan proses-proses hukum 

yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum bagi anak 

yang dilahirkannya menurut undang-undang.8 

                                                             

8Dra. Hj. Jusmah, Hakim PA Makassar, wawancara, kantor Pengadilan Agama Makassar, 

Rabu 29 Agustus 2023. 
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 Akan tetapi penulis pikir ini salah satu bukti yang cukup untuk dapat 

menetapkan permohonan ini masuk kategori mendesak. Apabila penetapan 

dispensasi kawin ini dikorelasikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-

Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memang dalam aturan ini 

belum mengatur secara eksplisit mengenai kebolehan perkawinan anak. Akan tetapi 

dalam situasi seperti ini perlu mempertimbangkan mengenai perlindungan dan 

kepentingan terbaik bagi anak. Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin 

dengan alasan hamil diluar nikah tidak bermaksud untuk menentang aturan usia 

nikah di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. akan 

tetapi, bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada di 

dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

b. faktor pendidikan 

 Resiko pernikahan usia dini kemungkinan terhentinya pendidikan bagi 

anak yang semestinya masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi sehingga akan memberikan bekal yang cukup sebelum melangsungkan 

pernikahan untuk masa depannya yang lebih baik dan orang tua berkewajiban serta 

bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak 

dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya 

serta mencegah pernikahan di usia anak-anak. 

  Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tentang tanggung 

jawab orang tua terhadap anak juga di atur di dalam Penetapan Dispensasi Nikah 

Nomor : 174/Pdt.P/2020/PA.Mks. sebagai berikut : 
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Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada 

Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, 

anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko 

pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, 

belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun 

psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam 

rumah tangga (vide Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin), akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah kelas 2 

SLTA, maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana 

dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945; 

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak 

atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 

diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); 

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan 

bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan 

melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah pernikahan di usia 

anak-anak (vide Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak); dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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c. faktor ekonomi  

faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak 

mampu untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 

sehingga anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang semestinya. Termasuk para 

pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar. Para orangtua 

kemudian memilih jalan terakhir untuk menikahkan anaknya, mereka beranggapan 

bahwa menikahkan anaknya diharapkan mampu menjadi solusi bagi kesulitan 

ekonomi. 9 

Hal inilah yang menjadi alasan para pemohonan (orang tua) sudah tidak 

sanggup lagi untuk menjalani beban hidup yang semakin hari kebuthannya semakin 

meningkat sehingga muncullah pemikiran para orang tua untuk menikahkan 

anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka 

dari itu dalam hal ini para pemohon (orang tua) telah meminta dispensasi umur 

perkawinan di Pengadilan Agama Kota Makassar. 

D. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama Makassar perspektif Maqashid As- Syari’ah Imam Syatibi 

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama 

adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis 

perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan 

Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan 

fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan 

                                                             
9 Hamzah,.Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor 

Urusan Agama, , https://doi.org/ 10.37541/ plenojure.v9i2.431, 2020, h. 119-128. 
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hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari‟ah.Salah satu bidang perkawinan yang 

menjadi wewenang pengadilan agama adalah perkara permohonan dispensasi nikah 

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada aturan formil 

dengan mempertimbangkan alat bukti serta dasar-dasar (dalil-dalil) dalam hukum 

islam. Seperti, ayat al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fiqh. Dalam salah satu kaidah 

dijelaskan bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan 

kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus 

didahulukan untuk dihindari: 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

Maksudnya:  

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan 

kemaslahatan”. 

Pertimbangan atau sering disebut juga considerans merupakan dasar pada 

putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya 

perkara dan petimbangan tentang hukumnya. 

1. pertimbangan tentang duduknya perkara 

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan-putusannya harus berisi 

tentang pondasi hukum hakim didalam memutuskan setiap perkara. Pengadilan 

Agama merupakan Peradilan Islam, sehingga pondasi hukum putusannya adalah 

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan menurut urutan 

derajatnya dan urutan terbitnya dan selanjutnya berdasarkan terhadap Hukum Islam 

dan terhadap hukum tidak tertulis lainnya. Sebelum memutuskan suatu perkara, 

hakim Pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi berkaitan 
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dengan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Makassar dalam 

pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada, sehingga dalam memutuskan 

perkara baik perkara contencius maupun voluntair tidak sewenang-wenangnya 

mengabulkan maupun menolak. 

Landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam penetapan 

permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan 

Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri 

Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi 

Hukum Islam Selain undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

hakim memakai kaidah Fiqhiyah dalam memutus dan menetapkan perkara 

permohonan dispensasi nikah. Dalam perkara ini, hakim melihat dan 

mempertimbangkan sesuai kaidah yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari 

mengambil kemashlahatan”. 

Dispensasi nikah memiliki dasar hukum yang telah mengalami perubahan 

dari UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: 

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita” 

Menjadi UU No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 a ayat 2 yang berbunyi: 

“Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang 

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan 

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. 
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Dalam adanya perubahan pasal 7 ayat 2 yang memang membahas hal seperti 

apa yang dapat mengajukan dispensasi nikah, yakni ketika usianya tidak mencapai 

19 tahun kemudian disertai alasan yang mendesak dan dengan bukti-bukti yang 

cukup. Alasan mendesak di sini seperti halnya dikarenakan hamil duluan sebelum 

melakukan pernikahan, karena jika dispensasi nikah dikarenakan hamil mau tidak 

mau hakim harus memberikan putusan dikarenakan wanita yang hamil dan anak 

yang dikandungan harus memiliki perlindungan hukum agar tidak ditelantarkan 

oleh pria yang telah menghamili. 

Tetapi pada kenyataanya dispensasi nikah yang di PA Makassar tidak 

hanya disebabkan oleh hamil duluan, tetapi faktor mendesak lainnya adalah untuk 

menghindari zina dan karena telah bertunangan lama. Dari permohonan-

permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh PA Makassar, dasar hukum 

yang digunakan adalah; 

a. Al-quran 

Surah An-Nur ayat 32; 

لِحِيْنَ مِنْ  كُمْْۗ انِْ يَّكُوْنوُْا فقُرََاۤءَ  عِبَادِكُمْ وَانَْكِحُوا الْْيَاَمٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ ُ وَامَِاۤىِٕ  يغُْنهِِمُ اللّّٰٰ

ُ  مِنْ فَضْلِهْۗ  عَلِيْم   وَاسِع   وَاللّّٰٰ  

  Terjemahan: 

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layar (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang wanita, 

jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, 

dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.10 

b. Kaidah fiqih 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

 “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan”. 

                                                             
10 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, hlm,812 



138 
 

 
 

c. Undang-undang 

-  UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan 

- UU No 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9, pasal 10 

- Pasal 26 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

- Pasal 89 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dirubah 

menjadi UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No 50 Tahun 

2009 

d. Kompilasi Hukum Islam Juncto pasal 39. Pasal 41, pasal 42 pasal 43, pasal 

44 dalam KHI 

e. PERMA No 5 Tahun 2019 

Dasar hukum di atas adalah dasar hukum yang biasanya digunakan hakim 

dalam memutus dispensasi nikah, sehingga pertimbangan hakim sendiri pastinya 

sudah melewati proses hukum yang matang dan sudah melibatkan wali atau 

keluarga dari kedua pasangan. Kadang dalam proses persidangan wali dari kedua 

belah pihak benar-benar sudah bertekad sepenuhnya untuk menikahkan anaknya, 

meskipun bisa dikatakan usianya belum mencapai ketentuan dalam Undang-

undang, tetapi ketika hakim mempertanyakan tentang bagaimana terjaminnya 

kehidupan pasangan nikah dini kelak, para wali atau orang tua bertanggung jawab 

dengan kebutuhan si anak meskipun telah kawin sampai mereka mampu untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri. 

2. pertimbangan tentang hukumnya  

Hakim merupakan titel (jabatan) yang terdapat pada setiap orang yang 

kompeten dan bekerja dalam aspek hukum dan peradilan dimana ia sering 
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bersinggungan langsung dengan berbagai problem tentang kebebasan dan keadilan 

dalam konteks putusan dari setiap perkara. Hakim dinilai mengetahui hukumnya, 

menemukan dan menentukan hukum adalah urusan seorang hakim, sehingga bagi 

hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib. Hakim dalam setiap 

penetapan-penetapannya harus berusaha mencari nilai keadilan yang hidup dan 

tumbuh di masyarakat, hal ini juga harus berlaku bagi hakim dalam menetapkan 

permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang 

perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan terhadap 

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, 

yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”. 

 Sebelum membuat putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal 

terkait dengan penetapan dikabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.  

a. Pemohon harus memberikan alasan yang kuat agar dapat diterima oleh 

majelis hakim. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak 

semuanya dikabulkan, adakalanya juga ditolak ketika dilakukan 

pemeriksaan bukti-bukti dan alasan yang diberikan para pemohon tidak kuat 

atau tidak dapat dibuktikan kepastiannya. 

b. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah   apabila 

para pemohon yakni kedua orang tua calon mempelai dapat memberikan 

keterangan asli disertakan bukti seperti saksi-saksi atau perilaku kedua 

calon mempelai yang di nilai sudah sangat dekat. 

c.  Kedua calon mempelai sering keluar dan menghabiskan waktu bersama, 

bahkan tidak jarang yang sudah tinggal satu atap bahkan satu kamar. Selain 

itu, hakim juga mendengarkan langsung dari calon mempelai, apakah ada 

unsur paksaan atau kemauan diri sendiri untuk melangsungkan pernikahan 
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dan kesiapan menjalani bahtera rumah tangga dengan kewajiban dan hak 

masing-masing. Saksi-saksi juga akan dimintai keterangan bagaimana 

hubungan yang terjadi diantara kedua calon mempelai.  

Sedangkan dalam hal menolak permohonan, ialah: 

a. apabila para pemohon, kedua calon mempelai dan atau saksi-saksi yang 

dihadirkan tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atau justru 

memiliki kesaksian yang bertentangan satu sama lain, tidak ada 

keterbukaan dalam persidangan, adanya unsur paksaan dari orang tua, atau 

kedua calon mempelai masih bisa menjaga jarak sampai usia perkawinan 

yang berlaku, atau tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi zina.  

Demi mengedepankan al-Maslahah al-Mursalah dalam kaidah ushul fiqh, 

yakni lebih mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan 

masyarakat, dan mencegah agar tidak terjadinya kemudharatan yang 

dikhawatirkan, maka ini menjadi salah satu pertimbangan Majlis Hakim di 

Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan putusan dispensasi nikah. 

Adapun dari hasil wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar 

yang telah memberikan izin dispensasi nikah kepada calon laki-laki dan perempuan 

yang ingin melangsungkan pernikahan, maka dengan pertimbangan hukumnya 

hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hukum berdasarkan 

maslahah dan maqashid as-syariah sebagaimana yang di nyatakan oleh bapak 

Ahmad P selaku hakim Pengadilan Agama Makassar yang pernah menangani 

perkara dispensasi nikah bahwa: 

Perkawinan anak usia dini adalah masalah yang kompleks, bukan 

hanya dilihat dari satu aspek saja. Jadi ketika diperhadapkan oleh perkara 

dispensasi nikah yang karena melihat kemudaratan yang akan timbul 

sekiranya penolakan dispensasi perkawinan melebihi kemudaratan yang 

timbul akibat perkawinan awal yang berkemungkinan besar akan 
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mengalami kerusakan kehormatan. Namun, berkaitan maqashid al-shariah 

(maslahah syariat Islam), sekurang-kurangnya terdapat tiga perkara paling 

asas yang perlu diambil kira dalam realita perkawinan anak usia dini yang 

berujung mengajukan dispensasi nikah, ini semuanya perlu pertimbangan 

termasuk keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan maslahat menjaga 

jiwa (hifzhu al-nafs), keselamatan zuriat yang berkaitan dengan matlamat 

ialah perlindungan zuriat (hifzhu al-nasl) dan kesinambungan pendidikan 

anak-anak yang berkaitan dengan matlamat menjaga akal (hifzhu al-aql)11. 

Hal ini penulis sejalan dengan pertimbangan hakim dikarenakan hakim 

Pengadilan Agama Makassar akan mempertimbangkan dua kemudaratan, yaitu 

kemudaratan yang terjadi akibat pernikahan usia dini (usia anak-anak) dan juga 

tentunya kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak. 

Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi nikah dengan 

pertimbangan bahwa kemudaratan akan lebih besar jika dispensasi nikah ditolak 

disbanding kemudaratan perkawinan usia dini, karena akan merusak keturunan (al-

nasl) dan juga kehormatan (al- ‘irdl) dari kedua belah pihak. Ditambah lagi pada 

aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak menyebutkan 

spesifikasi aturan dispensasi nikah pada frasa “alasan mendesak” dan “bukti yang 

cukup” yang tertera pada ayat 2. Hal ini menunjukan belum adanya aturan yang 

jelas mengenai batasan-batasan pengajuan dispensasi nikah 

3. Dispensasi Nikah dalam Maqashid Syariah Imam Syatibi 

Dari ketetapan-ketetapan hakim di Pengadilan Agama, peneliti akan 

meninjau maslahah dari dispensasi nikah jika ditinjau dengan maqashid syariah 

Imam Syatibi agar dapat memberikan pandangan tentang maslahah kepada 

masyarakat umum terkait putusan dispensasi nikah. 

Imam Syatibi membagi maqashidnya menjadi tiga yakni: 

                                                             
11 Ahmad P, Hakim PA Makassar, wawancara, kantor Pengadilan Agama Makassar, Rabu 

29 Agustus 2023. 
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1) Dharuriyyah (kebutuhan primer) 

Dharuriyah kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan 

kemaslahatan dunia dan akhirat, jika tidak ada maka menimbulkan kerusakan. 

Seperti disyariatkannya pernikahan, alasan-alasan yang diberikan dalam dispensasi 

nikah di atas adalah untuk menghindari zina dikarenakan pasangan telah melakukan 

hubungan yang begitu intim dan telah menjalin cinta selama 1, 2, 3 tahun lebih. 

Maka putusan tersebut jika dilihat menjaga kemaslahatan yang di jelaskan oleh 

syatibi, yakni: 

- Menjaga agama (hifzh ad-din) Diriwatkan dalam hadits yang 

artinya: 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud dia berkata, bersabda Rasulullah 

SAW., kepada kami: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kalian yang 

telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih 

menahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak 

mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar 

syahwat baginya.” (HR Bukhari-Muslim) 

Hadits di atas mengatakan bahwa menikah lebih menjaga pandangan dan 

memelihara kemaluan bagi para remaja yang memang telah mampu untuk menikah. 

Jika mereka terus memiliki hubungan yang tidak sesuai syariat Islam khawatir 

melakukan hal yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. 

- Keturunan (hifzh an-nashl) 

Dispensasi nikah yang diberikan disebabkan karena hamil, hal itu untuk 

menjaga keturunan. Yakni menjaga kemaslahatan bayi yang berada di dalam 

kandungan agar nasabnya nanti jelas siapa bapak dan ibunya. Dijelaskan dalam Al-

Qur’an surah al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi: 
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نْ قلَْبيَْنِ فِيْ جَوْفهِ ۚ ُ لِرَجُلٍ م ِ ِٕيْ  ازَْوَاجَكُمُ  جَعلََ  وَمَامَا جَعلََ اللّّٰٰ ۤـ  مِنْهُنَّ  تظُٰهِرُوْنَ  الّٰ

هٰتكُِمْ  ُ  ْۗبِافَْوَاهِكُمْ  قوَْلكُُمْ  ذٰلِكُمْ  ابَْنَاۤءَكُمْْۗ  ادَْعِيَاۤءَكُمْ  جَعلََ  وَمَا ۚامَُّ  وَهوَُ  الْحَقَّ  يَقوُْلُ  وَاللّّٰٰ

هْدِى السَّبيِْليَ   

Artinya: 

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu 

sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di 

mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 

menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) 

dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada 

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 

(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

Status anak kandung dan bapak kandung sangat diperlukan ketika anak ini 

telah beranjak dewasa, apalagi jika bayi yang di dalam kandungan adalah bayi 

wanita maka untuk perwalian jika bapak kandungnya masih hidup, maka 

perwaliannya harus ke bapak kandung bukan bapak angkatnya. Dalam pernikahan 

yang disebabkan hamil juga untuk memberikan tanggung jawab dari pihak pria 

kepada wanitanya. 

2) Hajiyat (kebutuhan sekunder) 

Hajiyat merupakan kebutuhan yang diperlukan setelah dharuriyyah. Hajiyat 

dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan nantinya sehingga dapat 

menjauhkan dari kesulitan dan kesusahah. Seperti halnya dalam putusan dispensasi 

nikah yang peneliti jadikan obyek, rata-rata pasangan telah memiliki pekerjaan, jika 

pasangan dispensasi nikah salah satunya atau kedua belah pihak memiliki pekerjaan 
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dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan juga jika tidak segera dinikahkan akan 

menimbulkan 

3) Tahsiniyat (kebutuhan tersier) 

Tahsiniyyat merupakan pelengkap dan penyempurna untuk dharuriyyah dan 

hajiyat. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 16 

huruf j tentang mengadili dispensasi nikah orang tua diamanahkan sebuah tanggung 

jawab untuk masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pedidikan anak. 

Jadi komitmen dan amanah yang diberikan kepada orang tua tersebut 

menjadi pelengkap sebagai penyempurna putusan dispensasi nikah yang diputuskan 

oleh hakim. Sehingga dapat terjaminnya si anak sampai batas usia nikah yang 

ditentukan. 

Faktanya yang terjadi di masyarakat meskipun tanpa komitmen ini orang 

tua di Indonesia sudah memiliki tradisi/ sebuah kebiasaan untuk menyiapkan 

kebutuhan anak dalam menjalani pernikahan, meskipun si anak telah dikatakan 

mampu. Tetapi tradisi ini memang kadang masih sering ada pada masyarakat 

Indonesia. 

Ketiga bagian ini jika ditarik kepada penetapan dispensasi nikah setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan 

memandang perspektif Imam Syatibi maka akan menemukan beberapa 

kemaslahatan yanag sesuai dengan putusan-putusan. Karena dispensasi nikah 

adalah bentuk kekhawatiran dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah 

pergaulan bebas saat ini. Kemaslahatan dari dispensasi nikah ini di ambil karena 

jika ada penetapan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lainnya. 

Pendekatan yang di gunakan maqashid syariah ini sangat ramah dalam menentukan 
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pilihan terutama permasalahan dispensasi yang memang belum pernah ada aturan 

di zaman Rasulullah sendiri 

Sehingga penulis menarik kesimpulan jika pernikahan dini ini dilakukan 

dan sesuai dengan maslahat yang di jelaskan Imam Syatibi maka tujuan pernikahan 

yang sesungguhnya dapat didapatkan ketika mengaitkan ketiga aspek di atas. 

Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dan jika dipisahkan menghilangkan 

kesempurnaan yang ingin dicapai.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Muhammad Syukri Albano Nasution, Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah, 

(Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke. 1, h. 44. 
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  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dinamika pemeriksaan perkara dispensasi nikah ditemukan ada  pihak 

pemohon yang tidak menghadirkan masing-masing orang tua anak yang 

dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya 

dari anak, sedangkan dalam rancangan PERMA dijelaskan bahwa mengenai 

kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh 

diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan 

putusan/penetapan pengadilan. 

2. Adapun Faktor-faktor pengajuan perkara dispensasi nikah  di Pengadilan 

Agama Makassar adalah faktor hamil, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 

Ketiga faktor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan 

dispensasi nikah 

3. Pertimbangan hakim berdasar Maqashid As-Syariah imam as-Syatibi; 

dharuriyyat, tahsiniyat, dan hajjiyat Ketiga bagian ini jika ditarik kepada 

penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 tentang perkawinan dengan memandang perspektif Imam Syatibi maka 

akan menemukan beberapa kemaslahatan yang sesuai dengan putusan-putusan. 

Karena dispensasi nikah adalah bentuk kekhawatiran dari para wali terhadap 

anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas saat ini. 

B. Implikasi 

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, 

kesimpulan yang diambil tentu mempunyai implikasi di lapangan hukum dan sosial 
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serta penelitian lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dampaknya adalah 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi hakim di lingkungan hidup 

Pengadilan Agama agar lebih teliti dalam pemeriksaan, pertimbangan dan 

penetapan permohonan dispensasi nikah dan hakim diamanatkan untuk tidak 

sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro 

dan makro yang mengitari kehidupan si anak atau pemohon, 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. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi orang tua untuk tidak 

melakukan hal tersebut menikahkan anaknya pada usia muda atau menunda 

usia perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku agar nantinya anak-anak ini menikah pada waktu yang tepat, 

pada usia dewasa, secara umum Secara psikologis, mereka sudah siap, dari 

segi kesehatan organ reproduksinya pendidikan yang sempurna, tidak terputus 

dan siap secara ekonomi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

acuan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut 
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C. Saran 

1. Perlunya sosialisasi yang masif di masyarakat terkait penjagaan diri dalam 

bergaul dan bersosialisasi pada kaum muda. Sebab salah satu penyebab 

pernikahan dini adalah karena sebab pergaulan bebas sebelum menikah. 

2. Perlunya edukasi dan pendampingan pada pasangan perkawinan di bawah 

umur sebelum maupun sesudah menikah. Hal ini sebagai bentuk antisipasi 

meminimalisir keretakan dalam rumah tangga akibat pernikahan yang 

dilakukan sejak dini 

3. Di perlukan lebih lanjut dalam penelitian Maqashid As-Syariah sebagai 

sebuah pendekatan dalam dinamika atau problematika dan kebijakan 

pemerintah yang lain. Sehingga dapat memberikan sumbangsih dan 

pengembangan dan menguatkan Maqashid As-Syariah sebuah pendekatan 

yang orisinil dan visioner milik dunia Islam. 
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