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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) 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 ؼ
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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: 

 

 Qaf q Qi ؽ

 Kaf k Ka ؾ

 Lam l El ؿ

 Mim m Em ـ

 Nun n En ف

 Wau w We و

 Ha h Ha ػو

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

 Kasrah I i اَ 

 d}amah U u اَ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :ك يْفَ 

 haula : ى وْؿَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : م اتَ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ىَْ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ىػ وَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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 <rama : ر م ى

 qi>la : ق يْلَ 

 yamu>tu :    يَ  وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْف اؿَ   <raud}ah al-at}fal : ر وْض ة َالَْْ 

ل ةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا لْم د يػْن ة َالْف اض 

 al-h}ikmah :  ا لْْكْم ةَ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 
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Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّناَ 

ن ا  <najjaina : نَ َّيػْ

 al-haqq : ا لْْ قَ 

 nu‚ima : نػ ع  مَ 

 aduwwun‘ : ع د وَ 

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

kasrah ( ) ى يَ   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

 َ َب   arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ةَ ا لزَّلْزَ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ةَ 

 al-bila>du : ا لْب لا دَ 

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: 

َْم ر وْفَ  ta’murun : تَ  > 

 ‘al-nau : ا لنػَّوعَْ 
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 syai’un : ش يْءٌَ

 umirtu : أ م رْتَ 

8. Penelitian 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 sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

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

teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 
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َلله di>nulla>hد يْن َاللهَ   billa>hبِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

َْر حْْ ة َ الله ى مَْفِ  hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). 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 ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 



xvi 

 

xvi 

 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

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

Contoh: 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 

Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 

Nas}r H{ami>d Abu>) 
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M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Umar P 

NIM : 80100219105 

Judul : Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A. 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Kadar Nafkah Iddah Istri 

Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Pokok masalah 

dirumuskan dalam beberapa sub masalah yakni: 1) Bagaimana dasar hukum 

ijtihad hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menentukan kadar 

nafkah iddah istri pasca perceraian? 2) Apakah ada perbedaan antara kadar nafkah 

iddah istri yang berkarier dengan non karier? 3) Bagaimana upaya hakim dalam 

memastikan terlaksananya suatu putusan?. 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research 

Kualitatif Deskriptif) dan menggunakan pendekatan yuridis formal, sosiologis 

empiris serta pendekaatan syariah. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Selanjutnya metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. 

Kemudian pengelolaan dan analisis data terdapat tiga tahapan yaitu, 

pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam penelitian penentuan 

besaran nafkah iddah istri yang akan diberikan kepada istri, majelis hakim 

menggunakan al-Qur’an dan hadis, serta SEMA No. 7 Tahun 2012 yang 

kemudian disempurnakan oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum 

kriteria penentuan besaran nafkah iddah istri. 2) Adapun mengenai permasalahan 

istri yang berkarier atau memiliki status pekerjaan tidak menjadi salah satu dasar 

penentuan dalam mempertimbangkan nilai besaran nafkah iddah. 3) Dan upaya 

yang hakim lakukan untuk memastikan terlaksananya suatu putusan yaitu 

penundaan pengucapan ikrar talak dan penahanan akte cerai suami dalam kasus 

cerai gugat. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Bagi Hakim, Kiranya dapat tetap 

menjalankan tugasnya dalam menetapkan suatu putusan dan memaksimalkan 

upaya yang dilakukan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh suami 

terkhususnya pada perkara cerai talak maupun cerai gugat. 2) Bagi Masyarakat, 

Salah satu akibat suatu perceraian adalah suami berkewajiban untuk memberikan 

nafkah iddah kepada istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 149 

Inpres Kompilasi Hukum Islam. 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, Jika tertarik 

melakukan penelitian yang serupa alangkah baiknya menggunakan metode 

penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor lain 

yang dianggap mampu memberikan pandangan lain dalam hal penentuan kadar 

nafkah iddah.  



xix 

 

xix 

 

ABSTRACT 

Name : Umar P 

NIM : 80100219105 

Title : Wife's Iddah Income Level According to the Ijtihad Judge of the 

Makassar Religious Court Class 1A. 

The main problem in this study is the level of Iddah of the wife according 

to the Ijtihad of the Makassar Religious Court Judge Class 1A. The main problem 

is formulated in several sub-problems, namely: 1) What is the legal basis for the 

ijtihad judges of the Makassar Religious Court Class 1A in determining the level 

of the wife's iddah living after divorce? 2) Is there a difference between the level 

of iddah of a career wife and a non-career wife? 3) What are the efforts of the 

judge in ensuring the implementation of a decision? 

This type of research is classified as a field research (Qualitative 

Descriptive Research Field) and uses a formal juridical approach, sociological 

empirical and sharia approach. The data source of this research is Makassar 

Religious Court Judge Class 1A. Furthermore, the data collection methods used 

were literature review, observation, and interviews. Then there are three stages of 

data management and analysis, namely, data collection, data processing and 

drawing conclusions from the research results. 

The results of this study indicate that 1) In the study of determining the 

amount of iddah of the wife to be given to the wife, the panel of judges used the 

Qur'an and hadith, as well as SEMA No. 7 of 2012 which was later refined by 

SEMA No. 3 of 2018 as the legal basis for the criteria for determining the amount 

of the wife's iddah. 2) As for the problem of the wife having a career or having a 

job status, it is not one of the basis for determining in considering the value of the 

amount of iddah living. 3) And the efforts made by the judge to ensure the 

implementation of a decision, namely the postponement of the pronouncement of 

the divorce pledge and the detention of the husband's divorce certificate in the 

case of a contested divorce. 

The implications of this research are 1) For judges, it is hoped that they 

can continue to carry out their duties in determining a decision and maximize the 

efforts made so that the decision can be carried out by the husband, especially in 

talaq and divorce cases. 2) For the community, one of the consequences of a 

divorce is that the husband is obliged to provide iddah to his wife as stated in 

Article 149 of the Presidential Instruction on the Compilation of Islamic Law. 3) 

For further researchers, if you are interested in conducting similar research, it 

would be better to use a different research method, as well as conduct research 

related to other factors that are considered capable of providing other views in 

terms of determining the level of iddah living.  
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 تجريد البحث
 مرَؼع :ََاسمَالطالبَ

80100219105ََ: َرقمَالقيد
بحسبََالاجتهادََوقضاءَالقاضىَفَِتهاَعدَفترةفََِالزوجةنفقةََمقدار :َموضوعَالرسالة

 .1َAمكاسارَالفئةََكمةَالدينيةالمح
 
 

َ َالرسالة َىذه َإلىتهدؼ ََمقدارَكشفََالمتواضعة ََالزوجةنفقة َعدَفترةفِ بحسبََتها
.َوتالياَيتمَصياغةَالمشكلةَبعد1َAَمكاسارَالفئةََكمةَالدينيةالاجتهادََوقضاءَالقاضىَفَِالمح

ف1َAََِمكاسارَالفئةََكمةَالدينيةالمح(َماَىوَالْساسَالقانونيَلقضاة1َذلكَفَِعدةَنقاطَوىي:َ
َالَمقدارتحديدَ َنفقة َبعدَالطلاؽ؟َفَِفترة َعلىَالزوجة عدةََمقدار(َىلَىناؾَفرؽَبين2َالعدة
كَسبزوجةَ كَسبَلها َ؟َجهودَالقاضيَفَِضمافَتنفيذَالقرارَماَىو(3َ؟َوالتيَليسَلها

َالبحثَىوَمنهجَبحثَميدانيَمعَنوعَالبحثَالنوعيَالوصفيَ المنهجَالمستخدـَفَِىذا
شرعيَ.َوتشتملَمصادرَالبياناتَالتجريبيَوَالجتماعيَالانهجًَالمرسميًَوَالَقانونيالَالتقريببِستخداـَ

طريقةَجمعَالبياناتَوأماََالتيَتمَالْصوؿَعلىهاَفَِىذهَالدراسةَمنَقضاةَالمحكمةَالدينيةَمكاسار.
َالبياناتََالدراساتَالمكتبيةفهيَمنَخلاؿَ َىناؾَثلاثَمراحلَلإدارة َثم َوالمقابلات. والملاحظة

 بياناتَومعالجتهاَواستخلاصَالنتائجَمنَنتائجَالبحث.َوتحليلها،َوىيَجمعَال
َفترةأفَفَِدراسةَتحديدَمقدارَنفقةََالزوجةََفَََِ)أولًا(ماَيلي:َفنتائجَالبحثَأظهرتَ

رقمSEMAََالنبويَوَوالْديثَالكريمَالعدةَالتيَتعطىَلهاَىيئةَالقضاةَمبنيَومستندَعلىَالقرآف
كأساسَقانوني2112ََََعاـل3َرقمSEMAََوالذيَتمَتنقيحوَلاحقًاَبواسطة2112ََلعاـ7ََ

مشكلةَحصوؿَالزوجةَعلىَمهنةَفهيَليستَمنَقررتَأفََ)ثانيًا(َلمعاييرَتحديدَمبلغَعدةَالزوجة.
الجهودَالتيَيبذلهاَالقاضيَلضمافَتنفيذَالقرارََأفَ)ثالثاً(العدة.ََالزوجةَفترةَديدَقيمةَنفقةأسسَتح

َت َشهادة َوحجز َبِلطلاؽ َالنطق َتَجيل َفِ َالتمثل َالطلاؽ َفِ .الخلوعطلاؽ
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بِلنسبةَللقضاةَأفَيستمرواَفََِأفَمنَالمتأمل(1َ:أماَالآثارَالمترتبةَعلىَىذهَالدراسةَىي
َ َالقرار َفَِتحديد َبواجباتهم َفََِوزيادةالقياـ َخاصة َالقرار َبحيثَيَكنَللزوجَتنفيذ َالمبذولة الجهود

كَافَالطلاؽَمنَقبلَالزوجَأوَالزوجة.َ (َأفَنتائجَالطلاؽَبِلنسبةَللمجتمع2َقضاياَالطلاؽَسواء
كَما َبتقديمَنفقةَالعدةَلزوجتو منَالتعليماتَالرئاسيةَالخاصة141ََوردَفَِالمادةََىيَأفَالزوجَملزـ

َ َالإسلامية. َطريقةَلإَالمهتمينلباحثينَل(3َبجمعَالشريعة جراءَبحثَمااثلَفمنَالْفضلَاستخداـ
بحثَمختلفةَوكذلكَإجراءَبحثَمتعلقَبِلعواملَالْخرىَالتيَتعتبرَقادرةَعلىَتقديمَوجهاتَنظرَ

 َالعدةَللزوجة.َأخرىَمنَحيثَتحديدَمستوىَومقدارَنفقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan berakhirnya suatu hubungan dalam rumah  tangga 

di Indonesia, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1947 pada Pasal 38 mengenai 

Perkawinan, bahwasanya suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, 

perceraian, dan keputusan pengadilan. "Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Menurut Undang-undang Pasal 39 

ayat 1 tentang Perkawinan.1 Berdasarkan kutipan pasal 39 tersebut dapat kita 

ketahui bersama jika pengucapan ikrar talak seorang suami terhadap istri 

tidak melalui/dilakukan di pengadilan agama yang berwenang dalam bentuk suatu 

persidangan, seseorang tidak dapat mengakhiri suatu hubungan pernikahannya. 

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pisah, 

putus hubungan sebagai istri, talak. Perceraian adalah Perpisahan atau 

Perpecahan.
2
 Perceraian dengan sendirinya akan memperkuat rasa takut dan 

khawatir dalam kehidupan mereka yang tinggal di dalamnya. Dan, untuk 

melindungi hak warga negara dalam menghadapi talak, Peraturan Perundang-

undangan telah menetapkan sejumlah perlindungan bagi warga negara jika terjadi 

perceraian. Pada masa inilah istri memulai iddah mantan suami, dengan maksud 

                                                 
1
Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974  Pasal 39 ayat 1 Tentang Perkawinan. 

2
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 163-164.  
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untuk memberikan nafkah mut'ah dan iddah sebagai bekas suami kepada istri, 

yang antara lain dilambangkan dengan talak berupa benda atau uang.  

Sesuai dalam Inpres Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149: “Bilamana 

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan 

mut`ah3 yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

bekas istri tersebut qobla al dukhul; (b). memberi nafkah, maskan4 dan kiswah5 

kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak 

ba’in6 atau nusyuz7 dan dalam keadaan tidak hamil”.8  

Dalam Islam setelah proses perceraian terjadi seorang suami wajib 

memberikan nafkah iddah9 sebagai suatu kewajiban agama. Namun, setelah 

perceraian pemberian nafkah mut'ah dan iddah sering dijadikan sebagai tolak ukur 

                                                 
3
 Nafkah mut‟ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau 

penghibur karena telah diceraikan. (lihat buku Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab 

Sayyed Hawwas, Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tashri’i Al-Islami, diterjemahkan Abdul Majid 

Khon, Fiqh Munakahat (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 207. 

4
 Maskan: Tempat tinggal. Kewajiban suami antara lain menyediakan tempat tinggal bagi 

istrinya. Demikian pula bagi istri yang sudah dicerai, tetapi belum habis masa iddahnya. (lihat 

buku Muh. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. IV, Januari 

2010), h. 202). 

5
 Kiswah: Pakaian, permadani halus bertuliskan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan indahnya, 

yang menjadi tutup Ka‟bah di Masjidil-Haram, Makkah. Kiswah penutup Ka‟bah itu mulai 

dipasang sejak masa Nabi Isma‟il sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Setiap tanggal 10 

Dzulhijjah tiap-tiap tahun kain Kiswah tersebut diganti. Biasanya, bekasnya dipotong-potong 

untuk dibagikan kepada jama‟ah haji. (lihat buku Muh. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqih, h. 

168). 

6
 Talak ba’in adalah talak yang tidak boleh rujuk kecuali setelah menikah dengan orang 

lain. Talak ba’in merupakan talak yang dilihat pengaruh yang dihasilkan. (lihat 

https://infokua.com/talak-bain/ diakses pada tanggal 21 November 2021). 

7
 Nusyuz adalah tidak mentaati segala kewajiban nya terhadap suami. (lihat Qalyubi, 

Kamus Fikih Jus III (t.d), h. 300. 

8
 Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149.  

9
 Iddah berarti jumlah atau perhitungan, yakni wanita menghabiskan hari-hari untuk 

menunggu waktu sesudah berpisah dengan suaminya sehingga ia tidak boleh menikah, kecuali 

setelah berakhirnya hari-hari itu. (lihat buku Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu 

Ushul Fikih (t.d), h. 100). 
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gender sensitivitas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Sebelumnya, 

pemberian nafkah mut’ah bersifat ghairu muakkadah10 (non-impratif), kemudian 

berubah menjadi muakkadah11 (semi impratif). Akibatnya, dalam setiap kasus 

cerai, suami wajib membayar ganti rugi uang kepada pihak yang berwenang 

setelah terjadinya cerai.
12

 

Sesuai dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan perceraian, 

mantan suami telah ditetapkan untuk bertanggung jawab memberikan biaya 

penghidupan bagi istri, hal ini dikuatkan pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas istri”.13 Ketentuan tentang nafkah iddah juga telah dibahas sebagaimana 

terdapat di dalam QS al-Baqarah/2: 241 

ِِمَتََِِٰوَللِۡمُطَلَّقََٰتِِ ب ُِۢ ِِلمَۡعۡرُوفِِ ٱعُ اِعََلَ ٢٤١ِِِلمُۡتَّقِيَِٱحَقًّ
Terjemahnya: 

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) 

mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang 

yang bertakwa.14 

                                                 
10

 Ghairu Mu’akkadah adalah sunnah yang tidak dikukuhkan atau tidak dianjurkan oleh 

Rasulullah SAW. (lihat buku Muh. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqih, h. 84). 

11
 Mu’akkadah: Sunnah yang dipentingkan atau diwajibkan. Artinya ibadah sunnah yang 

selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti shalat „ied, shalat Tahajjud, shalat Witir,  

shalat berjama‟ah, membiayai berdirinya pembangunan masjid/Madrasah/ Rumah Sakit Umum, 

dsb. (lihat buku Muh. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah FiqihI, h. 336). 

12
Arskal Salim, Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas 

Gender Hakim Agama di Indonesia (2009), h. 65. 

13
 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974  Pasal 41 Tentang Perkawinan. 

14
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Depok: al-Huda, 2015), h. 42. 
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Asbabun Nuzul: 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid. Ketika turun 

ayat ini, Seorang laki-laki berkata : Jika aku ingin berbuat baik maka aku 

akan melakukannya, jika tidak maka aku tidak akan melakukannya, maka 

Allah menurunkan ayat 241 ini.15 

Tafsir: 

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini dinasakh dengan hukum-hukum 

terdahulu. Padahal, sebenarnya nasakh itu tidak diperlukan karena mut‟ah 

berbeda dengan nafkah. Pengarahan al-Qur‟an menetapkan mut‟ah bagi 

setiap istri yang diceraikan, baik yang sudah dicampuru maupun yang belum 

pernah dicampuri, yang sudah ditentukan jumlah maharnya maupun yang 

belum ditentukan. Ia mempunyai hak untuk diberi mut‟ah untuk membasahi 

kekeringan nuansa talak dan menghibur hati yang sedih karena perceraian 

itu. Ayat ini juga membangkitkan rasa takwa dan menghubungkan urusan 

ini dengannya, karena ia merupakan jaminan paling kuat dan jaminan satu-

satunya.16 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang istri meskipun  

diceraikan oleh suaminya, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah 

lahir untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya hingga waktu yang ditentukan 

oleh putusan hakim. Pemberian nafkah iddah setelah proses perceraian yang 

diberikan oleh suami kepada istri bertujuan menghindarkan istri dari penderitaan 

karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 

Lebih khusus lagi, suami yang menjatuhkan talak terhadap istri memilik 

kewajiban sebagaimana tercantum dalam Inpres Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pasal 147 disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib: 

                                                 
15

 https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-241/ (diakses pada tanggal 30 September 

2021). 
16

 Sayyid Quthb, Fi Zhilalil-Qur’an (Beirut Darusy-Syuruq, 1992), translate As‟ad Yasin, 

Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an : di Bawah Naungan 

Al-Qur’an Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 308. 
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a. Memberikan mut’ah17 yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila 

qobla dukhul. 

d. Memberikan biaya hadhanah18 untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun.19 

Beberapa Undang-undang dan ajaran Islam menyebutkan bahwa istri wajib 

memperoleh nafkah mut'ah dan nafkah iddah dari seorang suami yang 

merugikannya. Akan tetapi tidak disebutkan berapa kadar nafkah mut'ah dan 

iddah yang wajib diterima oleh istri setelah diceraikan. Ini pun salah satu kendala 

yang banyak dihadapi Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama 

Makassar dalam menentukan berapa besarnya kadar nafkah iddah yang akan 

diberikan kepada istri pasca perceraian. 

Sejak tahun 2018 hingga 2020, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

mengalami peningkatan putusan verstek, khususnya pada acara talak. Pada tahun 

                                                 
17

 Nafkah Mut’ah: Pemberian dari seorang suami kepada istri sewaktu menceraikannya. 

Hukumnya wajib apabila perceraian itu atas kehendak suami. (lihat buku Muh. Abdul Mujieb, dkk. 

Kamus Istilah Fiqih, h. 232). 

18
 Hadhanah berasal dari kata Al-Hadhn artinya bergabung, tinggal, dan memelihara. 

Para fuqaha mendefinisikan Hadhanah sebagai memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan 

atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah adalah hak si anak dari si 

ibu, upah memelihara anak, dan lain-lain yang berhubungan dengan hadhanah. (Totok Jumantoro, 

Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 73) 

19
 Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149. 
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2020 telah terjadi sekitar 725 kasus talak cerai dan 452 kasus talak putus. Perkara 

cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A pada tahun 

2020 ada sekitar 62,345 persen perkara yang bersifat verstek dan 37.655 persen 

putusan tidak verstek. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, dalam hal ini 

hakim memiliki suatu peran penting untuk meringankan beban istri (termohon) 

menerima nafkah selama masa iddahnya serta memiliki kewenangan dalam 

menentukan nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang telah 

diceraikannya.20 

Berdasarkan percakapan di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai penyebab penentuan kadar nafkah iddah di tengah pemeriksaan Hakim 

Pengadilan Agama Makassar. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Karena pentingnya Cakupan dalam bidang penelitian, civitas akademika 

bekerja keras untuk memperjelas dan memberikan pedoman yang jelas dalam 

proses penelitian, sehingga mungkin ada beberapa masalah yang perlu ditangani 

selama proses penulisan. Berikut ini adalah pembelajaran dan strategi pemecahan 

masalah penelitian: 

a. Ijtihad hakim 

b. Kadar nafkah iddah istri 

                                                 
20

 Izzad Dien, Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam 

Putusan Verstek: Studi di Pengadilan Agama Makassar (Makassar: Tesis, 2021), h.5. 
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c. Wanita karier 

d. Wanita ibu rumah tangga 

e. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

2. Deskripsi Fokus 

Tujuan dari deskripsi fokus adalah untuk memudahkan peneliti 

meningkatkan penelitian yang akan dikaji. Hal ini sangat penting dalam rangka 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya setiap metode yang digunakan oleh 

peneliti sebagai alat dalam menyelesaikan proses penelitian.  

Adapun yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kata yang tertulis 

dalam judul, yaitu “Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A”. 

Ijtihad hakim adalah suatu sumber hukum bagi hakim untuk memberikan 

suatu penjelasan secara gamblang terhadap Undang-undang agar ruang lingkup 

kaidah data dapat searah dengan peristiwa tersebut. Ijtihad hakim bisa dipandang 

sebagai salah satu metode penggali sumber hukum dengan menggunakan al-

Qur‟an dan hadis sebagai dasar hukum dalam berijtihad. 

Kadar nafkah iddah adalah jumlah nafkah iddah yang harus diberikan 

suami kepada istri yang telah diceraikan setelah proses perceraian. Baik dalam 

hukum positif, al-Qur‟an maupun sunnah, tidak ada yang menjelaskan secara rinci 

mengenai kadar nafkah iddah yang wajib diberikan kepada istri setelah diceraikan. 

Namun dalam al-Qur‟an sediri hanya memberikan gambaran umum nafkah yang 

diberikan kepada istri menurut kecukupan dan keperluan sehari-hari sesuai dengan 

penghasilan suami. 



8 

 

 

 

Wanita karier adalah seorang wanita yang memiliki suatu pekerjaan dan 

mandiri baik karena bekerja pada orang lain atau memiliki suatu usaha. Ada dua 

alasan seorang wanita dapat bekerja diluar rumah dan mencari nafkah. Pertama, 

suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya 

atau anak-anaknya. Kedua, kebutuhan sehari-hari rumah tangga memerlukan lebih 

banyak biaya untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami 

tidak mencukupi. 

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang mendedikasikan dirinya 

untuk mengurus segala keperluan dalam keluarganya. Ibu rumah tangga sendiri 

memiliki peran serta fungsi sebagai tiang rumah tangga yang sehat dan bahagia, 

karena seorang ibu rumah tangga yang mengatur dan membuat rumah tangga 

menjadi surga bagi anggota keluarganya. Diantara peran seorang ibu rumah 

tangga seperti, pendamping suami, pengatur rumah tangga, penerus keturunan, 

pembimbing anak, dan sebagai pelaksana kegiatan agama. 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah salah satu tingkat pertama 

pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup 

Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Makassar sebagai pengadilan 

tingkat banding. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memiliki tugas dan 

wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama 

dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A juga 

berwewenang untuk mengadili sengketa kewenangan antar Peradilan Agama di 

daerah hukumnya. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mewilayahi 24 

Pengadilan Agama. 
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No. FOKUS DESKRIPSI 

1. Ijtihad hakim Ijtihad hakim adalah suatu sumber 

hukum bagi hakim untuk 

memberikan suatu penjelasan 

secara gamblang terhadap Undang-

undang agar ruang lingkup kaidah 

data dapat searah dengan peristiwa 

tersebut. Ijtihad hakim bisa 

dipandang sebagai salah satu 

metode penggali sumber hukum 

dengan menggunakan al-Qur‟an 

dan sunnah sebagai dasar hukum 

dalam berijtihad. 

2. Kadar nafkah iddah istri Kadar nafkah iddah adalah jumlah 

nafkah iddah yang harus diberikan 

suami kepada istri yang telah 

diceraikan setelah proses 

perceraian. Baik dalam hukum 

positif, al-Qur‟an maupun sunnah, 

tidak ada yang menjelaskan secara 

rinci mengenai kadar nafkah iddah 

yang wajib diberikan kepada istri 
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setelah diceraikan. Namun dalam 

al-Qur‟an sediri hanya memberikan 

gambaran umum nafkah yang 

diberikan kepada istri menurut 

kecukupan dan keperluan sehari-

hari sesuai dengan penghasilan 

suami. 

3. Wanita karier Wanita karier adalah seorang 

wanita yang memiliki suatu 

pekerjaan dan mandiri baik karena 

bekerja pada orang lain atau 

memiliki suatu usaha. Ada dua 

alasan seorang wanita dapat 

bekerja diluar rumah dan mencari 

nafkah. Pertama, suami sakit atau 

meninggal sehingga ia 

berkewajiban mencari nafkah bagi 

dirinya atau anak-anaknya. Kedua, 

kebutuhan sehari-hari rumah 

tangga memerlukan lebih banyak 

biaya untuk menjalankan fungsi 

keluarga sementara penghasilan 

suami tidak mencukupi. 
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4. Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga adalah seorang 

wanita yang mendedikasikan 

dirinya untuk mengurus segala 

keperluan dalam keluarganya. Ibu 

rumah tangga sendiri memiliki 

peran serta fungsi sebagai tiang 

rumah tangga yang sehat dan 

bahagia, karena seorang ibu rumah 

tangga yang mengatur dan 

membuat rumah tangga menjadi 

surga bagi anggota keluarganya. 

Diantara peran seorang ibu rumah 

tangga seperti, pendamping suami, 

pengatur rumah tangga, penerus 

keturunan, pembimbing anak, dan 

sebagai pelaksana kegiatan agama. 

5. Pengailan Agama Makassar Kelas 1A Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1A adalah salah satu tingkat 

pertama pengadilan yang 

melaksanakan kekuasaan 

kehakiman dalam ruang lingkup 

Peradilan Agama yang 

berkedudukan di Kota Makassar 
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sebagai pengadilan tingkat 

banding. Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A memiliki tugas 

dan wewenang untuk mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan 

Peradilan Agama dalam tingkat 

banding. Selain itu, Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A juga 

berwewenang untuk mengadili 

sengketa kewenangan antar 

Peradilan Agama di daerah 

hukumnya. Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A mewilayahi 24 

Pengadilan Agama. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, pokok permasalahan 

pada penulisan tesis ini adalah “Kadar Nafkah Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?”. Maka dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana dasar hukum ijtihad hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1A dalam menentukan kadar nafkah iddah istri pasca perceraian? 
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2. Adakah perbedaan antara kadar nafkah iddah istri yang berkarier dengan 

non karier? 

3. Bagaimana upaya hakim dalam memastikan terlaksananya suatu putusan? 

D. Kajian Pustaka 

Penulisan tesis menuntut penerapan berbagai teori dari berbagai bidang 

atau disiplin ilmu yang relevan dengan proses penelitian. Sebelum melakukan 

penelitian, penulis melakukan survey terhadap berbagai teori ilmiah yang 

berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Ada beberapa penelitian yang 

memiliki relevansi dengan judul penulis sebagai berikut: 

1. Izzad Dien, Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai 

Talak dalam Putusan Verstek: Studi di Pengadilan Agama Makassa, 2019. 

Penelitian ini membantu Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam 

menetapkan pembayaran nafkah iddah dengan sudut pandang 

memperhatikan faktor-faktor kedua pihak, kemudian dijelaskan secara 

rinci meninjau batasan perkara. Perbedaan antara apa yang ingin ditulis 

oleh penulis adalah tentang asas-asas hukum hakim tertentu dalam 

memberikan kadar nafkah iddah kepada istri, yang merupakan wanita 

karier dan ibu tangga rumah tangga. 

2. Tesis Rahmiyani Annas, Nafkah Iddah dan Mut‟ah Pada Perkara Cerai 

Talak Di Pengadilan Agama Makassar, 2012. Penelitian membatasi pada 

masalah pemberian nafkah mut‟ah dan iddah pada perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama serta pelaksanaan Hakim tentang pembebanan nafkah 

yang di tanggung oleh suami. Perbedaannya yang akan peneliti bahas 
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adalah penulis ingin mengetahui dalam penentuan kadar nafkah iddah 

untuk istri sebagai wanita karier sama dengan penentuan kadar nafkah 

iddahnya dengan istri pada umumnya. 

3. Tesis Futichatus Samiah, Realisasi Pelaksanaan Nafkah iddah Dalam 

Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2012. Peneliti 

hanya memfokuskan peda prosedur dan realisasi pelaksanaan nafkah 

iddah. Perbedaannya dengan yang ingin di teliti oleh penulis dalam tesis 

ini adalah memfokuskan terhadap faktor yang menjadi landasan ijtihad 

hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah terhadap istri sebagai wanita 

karier dan ibu rumah tangga. 

4. Jurnal Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, Pembebanan 

Mut‟ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan 

Verstek, 2015. Dalam jurnal tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya 

pada pertimbangan hakim dalam pembebanan mut‟ah dan nafkah iddah 

dalam perkara cerai talak dengan putusan verstek yang kemudian 

menetukan relevansi antara putusan tersebut dengan pasal 178 ayat (3) 

HIR. Perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah dalam tesis ini 

penulis mencoba menggali pertimbangan hakim dalam menentukan kadar 

nafkah iddah yang mesti diberikan kepada istri sebagai wanita karier dan 

ibu rumah tangga. 

5. Jurnal Nurtasdiq, Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama 

Watampone, 2019. Dalam jurnal tersebut penulis menitik beratkan fokus 

bahasannya mengenai status hukum dan penentuan jumlah nafkah iddah 



15 

 

 

 

yang harus diberikan kepada seorang istri pada umumnya. Perbedaannya 

dalam tesis yang akan di teliti penulis adalah penulis menitik beratkan 

penentuan nafkah iddah tersebut kepada seorang istri sebagai wanita karier 

dan seorang ibu rumah tangga. 

6. Jurnal Muhammad Fauzan, Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan 

Perempuan, 2016. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang 

ingin diteliti oleh penulis terkait keutamaan seorang istri yang wajib 

diberikan nafkah iddah setelah ditalak oleh suaminya. Namun yang 

menjadi perbedaan dengan apa yang akan di teliti oleh penulis ialah pada 

bagaimana penentuan suatu kadar nafkah iddah tersebut jika istri yang 

ditalak adalah seorang wanita karier. 

7. Buku Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian 

dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, 2018. Dalam buku ini kesaman 

yang dimiliki dengan penelitian peneliti terkait dengan konsep iddah yang 

diatur dalam Inpres Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun 

perbedaan yang signifikan yang peneliti kaji terfokus pada bagaimana 

penentuan kadar nafkah iddah untuk istri sebagai wanita karier. 

8. Buku Vivi Kurniawati, Kupas Habis Masa Iddah Wanita, 2019. Dalam 

buku ini penulis menjelaskan tentang bagaimana suatu masa iddah dalam 

islam beserta dasar hukumnya sama halnya dengan peneliti membahas 

sedikit permasalahan terkait kajian tersebut. Namun yang menjadi 

perbedaan dalam penelitian ini dengan  buku tersebut adalah terkait 

tentang penentuan kadar iddah istri. 
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9. Buku Maharati Marfuah, Hukum Fikih Seputar Nafkah, 2020. Dalam buku 

tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam lingkup 

pemberian nafkah kepada istri baik istri sebagai wanita karier maupun istri 

sebagai ibu rumah tangga. Namun dalam penelitian yang penulis teliti 

sangat memiliki perbedaan yang signifikan dengan pembahasan buku 

tersebut yaitu dalam hal pemberian nafkah yang diteliti oleh peneliti ini 

terkait dengan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya 

yang telah diceraikan. 

E. Tujuan  Penelitian 

Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi strata 2 (S2). Oleh karena itu, penulis berkewajiban 

secara formal pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dasar hukum ijtihad hakim Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A dalam menentukan kadar nafkah iddah istri pasca 

perceraian. 

2. Untuk mengetahui perbedaan antara kadar nafkah iddah istri yang 

berkarier dengan non karier. 

3. Untuk mengetahui upaya hakim .dalam memastikan terlaksananya suatu 

putusan. 

Adapun beberapa kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian 

ini, yaitu: 
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1. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wacana ilmu 

pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan 

untuk kepentingan akademik. 

2. Memberikan pengetahuan tentang dasar hukum penetapan hakim dalam 

menentukan kadar nafkah iddah istri yang berkarier dengan non-karier. 

3. Penelitian ini dapat membantu peneliti sendiri untuk memenuhi syarat 

memperoleh gelar magister. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Ijtihad Hakim 

1. Pengertian ijtihad hakim 

Ijtihad berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd” yang berarti “al-

masyoqot” (kesulitan atau kesusahan) dan “athoqot” (kesanggupan dan 

kemampuan). Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fiil madhi yaitu 

“ijtihada”, penambahan hamzah dan ta’ pada kata “jahada” menjadi “ijtihada” 

pada wazan ifta’ala, berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya 

“kasaba” menjadi “iktasaba” berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. 

Dengan demikian “ijtihada” berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. 

Ijtihad dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang 

dimilikinya.1  

Akibatnya, ijtihad dapat dijadikan sebagai strategi untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang menyangkut hukum Islam. Ini berarti "mengambil 

semua sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah tertentu dari berbagai 

sumber." Ringkasnya, ijtihad merupakan jaringan "sungguh-sungguh" atau 

"bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu".  

Selain itu, ijtihad dalam istilah teknis mengacu pada penggunaan hukum 

pidana independen untuk menyelesaikan suatu sengketa. Karena Al-Qur'an dan 

Sunnah tidak menyelesaikan perselisihan, ijtihad telah diturunkan ke posisi di 

mana konsensus masyarakat umum atau pemimpin agama tentang masalah 

                                                 
1
 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Setia,1999), h. 98. 
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tertentu harus ditetapkan sebagai otoritas terakhir. Al-Qur'an dan hadis itu yang 

mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syariah. Kemudian, hakim 

menjadi salah satu unsur dalam lembaga perdilan serta memiliki peranan dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam. 

Hakim berasal dari kata hakam, yang mirip dengan qadhi, yang berarti 

memutus. Sedangkan menurut bahasa, hakim ialah orang yang bijaksana atau 

orang yang memutuskan perkara dan penetapannya. Selain itu, menurut istilah, 

orang yang bijaksana adalah seseorang yang membungkam suatu keadaan dan 

menetapkannya.2 

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Istilah pejabat 

membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung 

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

penegak hukum dan keadilan. Akibatnya, seorang hakim harus bekerja dengan 

sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran tentang hukum seseorang dengan 

seadil-adilnya. 

Hakim, sebagai hukum pelaksana, memiliki kedudukan yang sangat 

penting, serta beban yang sangat kuat. Hakim dipandang penting karena akan 

tercipta suatu hukum-hukum yang baik melalui ijtihad, yang lebih baik sebagai 

keahlian hakim yang diharapkan dengan produk tersebut segala bentuk 

kedhaliman yang terjadi dapat mencegah dan meminimalisir tindakan. Tugas 

hakim ini menunjukkan bahwa posisi hakim sebagai unsur badan peradilan yang 

                                                 
2
 Muh. Salam Madkur, Peradilam Dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu. tth), h. 29. 
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penting dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan antara sesama, oleh 

karena itu harus didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang profesional 

dengan syarat-syarat umum dan khusus yang ditentukan oleh Mahkama Agung.3 

2. Dasar Ijtihad Hakim 

Ijtihad hakim bisa dipandang sebagai  salah satu metode penggali sumber 

hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah al-Qur‟an dan hadis.   

Berikut beberapa dalil yang menjadi dasar hukum ijtihad seorang hakim antara 

lain sebagai berikut: 

QS al-Nisa/ 4: 59 

ا َٓ يُّ
َ
أ ََ ٱ يََٰٓ ِي ْ  لَّذ أ طِيعُ

َ
ْ أ ٔٓا ُِ ٌَ َ ٱءَا ْ  للّذ أ طِيعُ

َ
وْلِِ  لرذسُٔلَ ٱوَأ

ُ
رِ ٱوَأ مأ

َ ۖۡ فإَنِ  لۡأ أً ٌِِكُ
وهُ إلََِ  ءٖ فرَُدُّ أً فِِ شََأ خُ ِ ٱحنَََٰزعَأ ِ  لرذسُٔلِ ٱوَ  للّذ ُِٔنَ ة ٌِ أً حؤُأ ِ ٱإنِ نُِخُ أٔمِ ٱوَ  للّذ َ  لۡأ

سَ  لۡأٓخِرِ  ٱ حأ
َ
ٞ وَأ َٰلمَِ خَيۡأ ويِلًً  َُ ذَ

أ
 ٥٩حأَ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.4 

Asbabun Nuzul: 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas. Bahwa 

asbabun nuzul Surat An Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan Abdullah bin 

Hudzafah bin Qais, ketika ia diutus oleh Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintahkan 

pasukannya mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah 

menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah 

seorang pasukannya menjawab, “Sesungguhnya jalan keluar dari api ini 

                                                 
3
 Imam Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2000), h. 143. 

4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 87. 
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hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika 

Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memasuki api itu, maka 

masukilah.” Kemudian mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal 

itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan 

hanya dalam kebaikan.5 

Tafsir: 

Tafsir Surat An Nisa ayat 59 ini disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi 

Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir. Wajib taat kepada ulil 

amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan al-

Qur'an dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka 

tidak ada kewajiban mentaatinya. Al-Qur'an dan hadits adalah sumber 

hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan 

kepada al-Qur'an dan hadits. Menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai 

sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika 

terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau 

menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya 

dipertanyakan. Kembali kepada al-Qur'an dan hadits akan menghasilkan 

penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.6 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi 

setiap masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat maka alangkah baiknya 

mengembalikan masalah tersebut kepada al-Qur‟an dan hadis melalui sebuah jalan 

yaitu berijtihad. Adapun ayat yang lain mengenai al-Qur‟an sebagai sumber dalam 

berijtihad sebagai berikut: 

QS.  al-Nisa/ 4:  105 

 ٓ ا ٓ إلَِۡأمَ  إنِذ اَ ُزَلۡأ
َ
ِ  ىأهِتََٰبَ ٱأ َقِّ ٱة َ  لۡأ ًَ بَيۡأ كُ َٰمَ  لۡذاسِ ٱلَِِحأ رَى

َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ه ٱة ُ وَلََ  للّذ

ا  ٍٗ   ١٠٥حكََُ ىّيِأخَانِِٓيَِۡ خَصِي
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 

                                                 
5
 https://tabbayun.com/kandungan-surat-an-nisa-ayat-59/ (diakses pada tanggal 1 Oktober 

2021). 

6
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jus V (t,d), h. 1286. 
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Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 

yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.7 

Asbabun Nuzul: 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sad di dalam kitab ath-Thabaqaat, dengan sanad 

yang bersumber dari Mahmud bin Labid. Bahwa Busyair bin al-Harits 

membongkar gudang Rifaah bin Zaid (paman Qatadah bin an-Numan) dan 

mencuri makanan serta dua perangkat baju besi. Qatadah mengadu kepada 

Nabi saw. tentang peristiwa itu, yang kemudian ditanyakan kepada Busyair 

oleh Nabi saw.. Akan tetapi ia mungkir, dan malah menuduh Labid bin 

Sahl, seorang bangsawan lagi hartawan. Maka turunlah ayat ini (an-Nisaa: 

105) yang menerangkan bahwa Busyair itu seorang pendusta, sedang Labid 

seorang yang bersih. Setelah turun ayat itu (an-Nisaa: 105) yang 

menunjukkan kepalsuan Busyair, iapun murtad dan lari ke Mekah 

menggabungkan diri dengan kaum musyrikin serta menumpang di rumah 

Sullafah binti Sad. Ia mencaci maki Nabi dan kaum Muslimin. Maka 

turunlah ayat selanjutnya (an-Nisaa: 115) berkenaan dengan peristiwa 

Busyair ini. Kemudian Hassan bin Tsabit menggubah syair yang menyindir 

Busyair, sehingga ia kembali pada bulan Rabi tahun keempat Hijrah.8 

Tafsir: 

Rangkaian ayat-ayat yang lalu membicarakan banyak hal tentang orang-

orang munafik dan sifat-sifat buruk yang mereka miliki yang tidak mau 

melakukan tuntunan, dan perintah untuk bersikap tegas kepada mereka, 

bahkan dengan memerangi mereka, maka pada ayat ini Allah menyebutkan 

bahwa kitab al-Qur'an itu telah membawa kebenaran. Sungguh, Kami, 

melalui malaikat Jibril, telah menurunkan kitab al-Qur'an kepadamu, Nabi 

Muhammad, yaitu suatu kitab yang sempurna dalam segala aspeknya, yang 

mengandung tuntunan, petunjuk, nasihat, dan rahmat bagimu dan bagi 

kaummu yang membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara semua 

manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, posisi dan kedudukan 

sosial mereka dengan apa yang telah Allah ajarkan, ilhamkan, perlihatkan, 

dan atau tunjukkan kepadamu melalui hati dan akalmu, dan janganlah 

engkau menjadi penentang bagi orang yang tidak bersalah, karena membela 

orang-orang yang berkhianat.9 

Berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa saat ingin 

memutuskuan suatu perkara hendaknya kita melihat secara teliti akan kebenaran 

dari perkara tersebut, adapun petunjuk ketika kita mengalami kesulitan dalam 

                                                 
7
 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemah, h. 95. 

8
https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-105.html(diakses pada 

tangggal 1 Oktober 2021). 

9
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jus V, h. 1418. 
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mengambil keputusan ialah mengembalikan permasalahan tersebut kepada al-

Qur‟an dan hadis agar dapat memperoleh suatu keputusan seadil-adilnya tanpa 

membeda-bedakan suatu kaum. 

Demikian juga dijelaskan dalam QS. ar-Rum/30: 21 

أَ  ٌِ ا وجََعَوَ  ۦٓ ءَايََٰخِِّ  وَ َٓ ْ إلَِۡأ ٔٓا ُِ هُ وََٰجٗا ىتَِّسأ زأ
َ
أً أ ُفُسِكُ

َ
أَ أ ِ ٌّ نأ خَيقََ ىكًَُ 

َ
أ

رُونَ  مٖ يَخَفَهذ أٔ َٰلمَِ لَأٓيََٰجٖ ىّلَِ ه إنِذ فِِ ذَ َثً ةٗ وَرحَۡأ َٔدذ ذٌ َِكًُ    ٢١ةيَأ
 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang berfikir.10 

Tafsir: 

Ayat berikut ini menerangkan tentang seorang suami atau istri harus 

menjadi sumber kedamaian, bukan menjadi sumber agitasi dan kegelisahan. 

Tujuan perkawinan seringkali tidak hanya untuk memuaskan insting 

seksual, tapi tujuannya adalah terutama untuk mencapai ketenangan spiritual 

dan jasmani. Ayat suci ini menjelaskan bagian lain dari ayat-ayat ekstrovert 

yang ada dalam sebuah tahap setelah penciptaan manusia.11 

Berdasarkan  ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu perkawinan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta 

untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai dan penuh 

dengan kasih sayang antara suami dan istri, serta dapat menimbulkan suatu 

perasaan yang tentram dan merasa terlindungi. Sebagaimana dalam hadis di 

bawah ini yang menjadi sumber dalam berijtihad terkair iddah: 

                                                 
10

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 406. 

11
 Imani Ayatullah Allamah Kamal Faqih dan Tim Ulama, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah 

Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur’an Jilid XIV (Jakarta: Nur Al-Huda,  2008), h.136. 
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Artinya: 

Bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: “apabila sesorang hakim 

menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka 

baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia 

salah; maka baginya satu pahala ”.12 

Asbabul Wurud: 

Ibnu Hamzah Al-Dimasyqi menyebutkan bahwa hadis tersebut muncul 

ketika ada dua orang yang sedang berseteru. Lalu Rasulullah saw. 

memerintahkan Amr bin Ash untuk menjadi hakim. Amr bin Ash menolak 

karena masih ada Rasulullah saw. yang menurutnya pasti benar 

keputusannya. Ia menilai keputusannya mungkin salah. Dan jika salah tentu 

tidak artinya. Rasulullah saw. menegaskan bahwa usaha seorang hakim 

mencari keputusan yang tepat tidak akan sia-sia. Ketika ia telah berusaha 

keras mencari keputusan yang benar, ia akan mendapatkan pahala. Terlepas 

dari salah atau benar keputusan yang dibuatnya.13 

Tafsir: 

Tafsir hadist di atas menurut Muhammad Luqman as-Salafi dalam kitab 

Syarah Bulughul Maram, Hukum pada setiap peristiwa hanya satu menurut 

Allah, hukum itu terkadang ditemukan oleh orang-orang yang mencurahkan 

kemampuannya dan mengarahkan seluruh kekuatannya. Apabila berhasil 

menemukan kebenaran itu akan memperoleh dua pahala, pahala ijtihad dan 

pahala benar. Adapun orang yang salah memperoleh satu pahala, yaitu 

pahala ijtihad. Kemudian diwajibkan mengerahkan kemampuan dan 

mencurahkan akal pikiran bagi hakim untuk mencari hukum. Jika hakim 

                                                 
12

 H.R Bukhari dan Muslim, , al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram Min 

Adillatil Ahkam, Nomor. 1411; at-Tarmidzi, Sunan at-Tarmidzi. “Babu ma Jaa fil Qadhi Yushibu 

wa Yuhktha” (II, Baerut: Dar al-Fikri, 1794M/1394H), h. 393. Nomor Hadist . 1341. Translate 

Ahmad Najieh (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018), h. 391-392.  

13
 Hamzah al Husaini, al Bayan wa al Ta`rif fi Asbab Wurud al Hadits al Syarif Jilid 1 

(Bairut: Al Maktabah Al Ilmiyah, 1980), h. 63. 
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mengambil keputusan tanpa berfikir dan mencari kebenaran, maka perlu 

diingat ia akan berdosa.14 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah 

suatu upaya yang menggunakan pemikiran untuk memperoleh informasi untuk 

menyelesaikan suatu masalah tanpa melanggar rambu-rambu al-Qur'an dan 

sunnah. Dengan demikian, ijtihad adalah suatu pemikiran dari manusia (aqliyah) 

serta pesan yang termuat dalam al-Qur‟an dan hadis (naqliyah).  

Dapat dipahami bahwa dalil-dalil sebelumnya menunjukkan suatu 

keleluasaan yang diberikan kepada seorang mujtahid dengan tujuan menegakkan 

sistem hukum dan mengubah prosedur hukum dengan mengunakan tenaga, akal, 

serta pikiran berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. 

Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang mujtahid yakni: 

a. Mengerti  dan memahami makna serta kandungan dari ayat ahkam yang 

terdapat dalam al-Qur‟an baik secara bahasa maupun secara istilah. Seorang 

mujtahid mengerti tentang lafal-lafal yang mengandung makna tersurat 

(mantuq), makna tersirat (mafhum muwafaqah), makna kebalikan dari makna 

tersurat (mafhum muhkalafah), serta paham tentang lafal yang mengandung 

segi jumlah seperti lafal umum (umm ) dan khusus (khas), dan cara 

menyamakan sebab (illah) dengan menyatukan lafal yang dianggap sejalan 

dalam sesuatu lafal perintah maupun lafal yang mengandung larangan. 

                                                 
14

 Muh. Luqman as-Salafi, Translate Achmad Sunarto, Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughul 

Maram (Surabaya: CV. Kartika Utama, 2006), h. 496-497. 
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b. Menjadi seorang mujtahid sangat penting untuk mengerti dengan seluruh 

hadist hukum yang terdapat di dalam kitab induk hadist yang diakui baik 

secara bahasa maupun secara pemakaian syara, seperti al-Bukhari, Muslim, 

Ahmad, Daud, at-Tarmidzi, an-Nasay, Ibnu Majah dan lain-lain.  

c. Mengetahui ayat ataupun hadist ahkam yang sudah di hapus atau dinyatakan 

tidak berlaku dan diganti dengan dalil lain (mansukh), serta mengatahui ayat 

maupun hadist ahkam yang menggantikan (lafadz nasikh). 

d. Mempunyai pengetahuan hasil ijtima para ulama tentang masalah-masalah 

yang sudah mempunyai sifat hukum syara. 

e. Mengetahui tentang seluk-beluk qiyas seperti, syarat, rukun, illah hukum dan 

cara menemukan illah itu dari ayat maupun hadist. 

f. Menguasai bahasa arab serta ilmu yang berhubungan dengannya. 

g. Menguasai ilmu ushul fiqh baik dari ilmu qaidah maupun ushulnya. 

h. Mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat (maqasid al-

Syari’ah) dalam membuat ketetapan hukum.15 

3. Tugas dan Wewenang Hakim 

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan 

pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai manusia tersebut, serta menentukan 

nilai suatu konkrit dan menyelesai masalah (konflik) yang ditimbulkan secara 

pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman tersebut 

                                                 
15

 Satria Efendi, Ushul Fiqh, h. 251-255. 
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dalam kenyataan spesifik, dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang dikenakan 

hakim.
16

 

Hakim memiliki kewajiban menegakkan hukum dan keadilan untuk 

mencapai suatu proses kehidupan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya jabatan hakim, karena jabatan inilah yang menyelamatkan pergaulan 

hidup dan peradaban umat manusia. Akan tetapi meskipun hakim bertugas untuk 

menegakkan keadilan pada kenyataannya kepercayaan masyarakat terhadap 

kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia mulai menipis, disebabkan karena 

para hakim yang menjadi esensi suatu lembaga peradilan banyak menganggap 

jabatan hakim ini sebagai suatu pekerjaan atau hanya memandang dari sudut 

administrasi birokrasi semata yang tidak memiliki suatu esensi keagamaan.  

Hal ini sangat menghawatirkan untuk kredibilitas suatu lembaga peradilan 

karena pelaksanaan tugas hakim yang awalnya merupakan amanat yang 

transendental, kini hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi para pemangku 

kehakiman. Tugas dari seorang hakim sangatlah luhur dan mulia serta memiliki 

tugas yang berat karena hakim sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, 

telah diberi hak istimewa untuk menentukan suatu hubungan hukum yang akan 

berlaku antara kedua kekuasaan. Yang mana keputusan hakim tersebut haruslah 

diimbangi dengan dengan sikap yang penuh rasa tanggung jawab terhadap hati 

nuraninya, negara, masyarakat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.17 

                                                 
16

 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 162. 

17
 H. Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 

h. 78. 
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Sejalan dengan itu, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam peraturan  

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman serta 

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) dimana hakim memiliki tugas dan wewenang dalam menangani suatu 

perkara. Sama halnya dengan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 20 ayat (3) tentang demi kepentingan 

pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan penetapannya hakim berwenang 

melakukan penahanan. Kemudian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa penangguhan tersingkir 

dapat diberikan dengan atau tanpa menggunakan jamina hutan atau jaminan 

orang, tergantung pada syarat-syaratnya. Terakhir pada Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 154 ayat (6) dijelaskan bahwa 

mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa 

alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan 

dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.18  

Selain itu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Pasal 170 menentukan aturan terhadap suatu kesaksian yang isinya tentang 

bagimana menentukan sah tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang 

karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan 

rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Adapun Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 174 ayat (2) menentukan 

suatu aturan tentang mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi 

                                                 
18

 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 154 ayat 6. 
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yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena 

jabatanya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa.19  

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 203 ayat (3) 

huruf (b) secara tegas memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum 

secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah 

adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum 

belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut. Kemudian pada 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 221 memberikan 

penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, 

baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat 

Hukumnya. 

Kemudian dalam penentuan sumpah dan janji kekuasaan hakim diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 223 ayat (1) 

tentang  memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau 

janji di luar sidang. Selain itu pada Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 

Pasal 3 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemudian 

dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 

Pasal 4 tentang kekuasaan kehakiman terkait mengenai proses mengadili menurut 

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Membantu pencari keadilan dan 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
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 KUHAP Pasal 170 dan Pasal 174. 
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Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 

tentang kekuasaan kehakiman menentukan beberapa ketentuan diantranya tentang  

hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian hakim dan 

hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 

jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Dan yang terakhir 

hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku 

Hakim. Dalam menentukan suatu berat hukuman pidana selanjutnya ditentukan 

dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009  Pasal 8 ayat (2) tentang 

kekuasaan kehakiman tentang dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 

hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.20 

Hakim memiliki banyak kewenangan, sehingga dia diajarkan untuk bersabar 

dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada profesi lainnya. 

Kesabaran dan rasa percaya dirinya yang tinggi terlihat dalam lambang profesi hakim 

yang disebut "Panca Dharma Hakim". Panca dharma hakim telah diperluas sebagai 

berikut: 

a. Kartika, yaitu dilambangkan dengan gambar bintang ,berarti seorang hakim 

harus memeliki sifat percaya dan takwa kepada tuhan yang maha esa, sesuai 

dengan agama dan kepercayaannyamasing masing menurut dasar kemanusian 

yang adil dan beradab. 

b. Cakra, yaitu yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan 

yang mampu memusnahkan segala kebatilan,kedzaliman dan ketidakadilan. 
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 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2. 



31 

 

 

 

c. Candra, Yaitu yang dilambangkan dengan gambar bulan (yang menyinari 

kegelapan). Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan 

berwibawa. 

d. Sari, yaitu yang dilambangkan dengan gambar bunga (yang semerbak harus 

bagi masyarakat),berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan 

tidak tercela. 

e. Tirta, yaitu yang dilambangkan dengan lambang air (yang membersihkan 

segala kotoran ). Berarti seorang hakim harus bersifat jujur.21 

Berdasarkan  dengan keputusan bersama ketua Mahkamah agung dan 

Komisi yudisial RI. NO.047/KMA/IV/2009. No 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang 

kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim. Prinsip prinsip dasar kode etik dan 

pedoman hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai 

berikut: 

a. Berperilaku adil 

Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang 

menjadi hak, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama 

kedudukannya di depan hukum. Dalam hal ini, pelajaran terpenting dari sejarah 

adalah bahwa setiap orang harus bekerja sama dan memiliki kesempatan yang 

sama (kesetaraan dan keadilan). Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan 

tugas atau profesi di bidang peradilan dan memiliki keinginan yang kuat untuk 

memperbaiki keadaan hukum harus tetap melakukannya dengan tidak 

mendiskriminasi orang lain.  
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 Munir Fuady, Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Korator Dan 

Pengurus (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 46. 
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b. Berperilaku jujur 

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar 

adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya 

pribadi yang baik dan kuat serta memiliki kesadaran hakekat yang hak dan batil 

baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. 

c. Beperilaku arif dan bijaksana 

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-

norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, 

kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat 

itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan 

bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai 

teggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. 

d. Bersikap mandiri 

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, 

bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap 

mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh 

pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

e. Berintegritas tinggi 

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur 

dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia 

dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 

melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang 
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berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan 

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu 

berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan 

terbaik. 

f. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab bermakna kesedian untuk melaksanakan sebaik-

baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki 

keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan 

tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi 

yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak 

menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. 

g. Menjunjung tinggi harga diri 

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan 

kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. 

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan 

membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang 

senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. 

h. Berdisiplin tinggi 

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang 

diyakini sebagai panggilan luhur mengemban amanah serta kepercayaan 

masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya 

pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan 
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berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak 

menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. 

i. Berperilaku rendah hati 

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh 

dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan 

mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, 

menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, 

serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam 

mengemban tugas. 

j. Bersikap profesional 

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk 

melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung 

oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap 

profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan 

mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil 

pekerjaan, efektif dan efisien.22 

B. Menentukan Kadar Nafkah Iddah 

1. Pengertian Nafkah Iddah 

Nafkah berarti belanja hidup (uang) pendapatan, Suami wajib memberi 

kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari. Adapun kata iddah berarti masa 

tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Maka, nafkah iddah adalah 
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nafkah yang diberikan oleh suami setelah terjadinya proses perceraian. Akibatnya, 

nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh suami kepada istrinya 

berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan proses perceraian mereka.23 

Oleh karena itu seorang  perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk 

apapun, baik itu cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan 

masih berhaid atau tidak berhaid maka wajib bagi dirinya untuk menjalani masa 

iddah. 

Nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk 

keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.24 Nafkah terbagi 

menjadi dua yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain yang 

disebabkan karena adanya hubungan pernikahan, hubungan kekarabatan dan 

hubungan kepemilikan.25 Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia nafkah 

adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan26 

Nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Suami 

berkewajiban memberikan hak-hak istri dikarenakan ada ikatan perkawinan yang 

sah diantara keduanya sehingga menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah 

dari suaminya. Dikarenakan istri telah terikat oleh suaminya yang mengakibatkan 

tidak bisa mencari nafkah untuk keperluan sendiri.27 
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 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667 

24
 Jawas Yazid bin Abdul Qadir, Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi‟i, 2011), h. 213. 

25
 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadits (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 41. 

26
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 679. 

27
 An-Nawawi Syekh Muhammad bin Umar, Uqudulijaian (Semarang: Pustaka 

Alawiyah, 1995), h. 47. 
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Al-Iddah berasal dari kata al-adad dan al-ihsha (bilangan), maksudnya 

bilangan hari yang dihitung oleh istri. Sedangkan secara istilah iddah ialah masa 

seorang wanita menunggu untuk dibolehkan untuk menikah lagi setelah kematian 

suaminya ataupun dicerai baik dengan lahirnya anak, dengan quru, atau dengan 

bilangan beberapa bulan.28 

Pengertian kata iddah dikutip dari kamus al-Munawwir yang berasal dari 

kata عد diartikan sebagai menghitung atau hitungan.29 Sedangkan dalam kamus 

besar bahasa Indonesia kata iddah diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh 

menikah) bagi perempuan yang telah berpisah dengan suaminya baik karena talak 

maupun cerai mati.30 

Iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang harus dilalui oleh 

perempuan yang telah bercerai dengan suaminya supaya bisa menikah lagi untuk 

bisa mengetahui apakah dia sedang hamil atau tidak. Perempuan yang telah 

bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup maupun cerai mati, hamil atau 

tidak hamil, maka tetap wajib melaksanakan iddah. Adapun hikmah dari iddah 

ialah agar bisa mengetahui kondisi perempuan sedang atau tidak mengandung 

anak dari mantan suaminya. Para jumhur ulama mendefinisikan iddah sebagai 

waktu untuk menunggu kesucian bagi seorang istri yang telah ditinggalkan oleh 
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 Jawas Yazid Bin Abdul Qadir, Panduan Keluarga Sakinah, h. 302. 
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 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 303. 

30
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 579. 
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suaminya baik karena cerai hidup maupun mati, sebelum masa iddah berakhir 

dilarang untuk dinikahkan.31 

Pada saat masa iddah seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk 

menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya itu berakhir. Adapun yang 

menjadi unsur-unsur iddah yaitu:32 

1. Adanya jangka waktu tertentu; 

2. Istri wajib menjalani masa iddah kecuali qabla dukhul; 

3. Suaminya meninggal atau diceraikan oleh suaminya; 

4. Perkawinan diharamkan baginya sebelum masa iddahnya berakhir; 

Lamanya masa iddah bagi perempuan sebagai berikut:33 

1. Kalau belum pernah terjadi persetubuhan, maka masa iddahnya tidak ada; 

2. Kalau karena kematian selama 130 hari (selama dalam masa iddah tidak 

mendapat nafkah lagi, karena berhak mendapatkan warisan); 

3. Kalau terjadi karena perceraian kemudian hamil, maka masa iddahnya 

sampai melahirkan; 

4. Kalau terjadi karena perceraian tidak sedang hamil, maka masa iddahnya 3 

kali quru. 

Tentang iddah (masa tunggu) bagi seorang istri yang ditinggal oleh 

suaminya sebagai berikut: 

                                                 
31

 Nuruddin Amir, Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada 

Media, 2004), h. 240. 

32
 Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, translate Abdurrahim, dkk (Jakarta: Cakrawala Publishing, 

2009), h. 118. 

33
 Hamid Andi Tahir, Beberapa Hal Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya (Cet. 1; 

Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 30. 
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1. Apabila perkawinan putus karena kematian (waktu tunggu ditetapkan 130 

(seratus tiga puluh) hari.34 

2. Apabila perkawinan terputus karena talak, masa iddahnya adalah 3 kali 

quru artinya tiga kali suci bagi seorang perempuan yang dimana masa suci 

itu diantarai oleh masa tidak suci dengan ukuran waktu yang biasa. 

3. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan sedang 

hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. 

4. Perkawinan putus dikarenakan talak sedangkan janda itu belum pernah 

melakukan hubungan kelamin dengan suaminya, maka tidak ada masa 

iddah baginya. 

Perkawinan yang putus karena perceraian jangka waktu iddahnya dihitung 

mulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, maka jangka 

waktu iddahnya dimulai sejak kematian suaminya. 

Adapun tujuan dan manfaat adanya masa iddah yaitu:35 

1. Untuk memberikan waktu kepada suami istri untuk bisa berfikir 

secara jernih dalam menghadapi masalah rumah tangganya yang 

mengakibatkan putusnya perkawinan. 

2. Perceraian terjadi karena suami meninggal, maka masa iddah 

diadakan sebagai rasa berkabung atas meninggalnya suami. 

                                                 
34

 Muhdlor Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), 

(Cet. I; Bandung: Al-Bayan, 1994), h.105-106. 

35
 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

h. 401. 



39 

 

 

 

3. Agar bisa mengetahui apakah pada saat masa iddah tersebut istri 

sedang hamil atau tidak sedang hamil. 

Iddah menurut hukum Islam merupakan waktu tunggu yang telah 

ditetapkan oleh syara kepada perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya untuk 

tidak menikah dengan laki-laki lain selama masa iddahnya berakhir, sebagai 

akibat telah ditinggal cerai hidup atau cerai mati yang bertujuan untuk 

membersihkan diri sebagai akibat dari hubungan seksual dengan suaminya.36 

Adapun dasar hukum kewajiban untuk beriddah terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 

228  

طَيذقََٰجُ ٱوَ  ٍُ أ ا خَيقََ  ل ٌَ  ََ أٍ خُ ن يكَأ
َ
ذَ أ ُٓ َ َٰرَثَ كرُُوءٖٓ  وَلََ يََوُِّ ل ذَ ذلََ ِٓ ُفُسِ

َ
ََ ةأِ بذصأ يَتَََ

ُ ٱ ِ  للّذ ذَ ة ٌِ ذَ يؤُأ ذَ إنِ كُ ِٓ رأحَامِ
َ
ِ ٱفِِٓ أ أٔمِ ٱوَ  للّذ َ ذَ  لۡأٓخِرِ  ٱ لۡأ حَقُّ ةرَِدِِّْ

َ
ذَ أ ُٓ وَبُعُٔلَُِ

رَ 
َ
َٰلمَِ إنِأ أ ْ فِِ ذَ ه  ادُوٓا لََٰحٗا ٌِرأوُ  إصِأ ذَ  ُٓ َ يِٱوَل ِ  لَّذ ذَ ة ِٓ يأ

رُوفِ  ٱعَيَ عأ ٍَ أ وَليِرجَِّالِ  ل
ۗٞ وَ  ذَ دَرجََثٞ ِٓ يأ

ُ ٱعَيَ ًٌ  للّذ   ٢٢٨عَزيِزٌ حَهِي
Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 

(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.37 

Asbabun Nuzul: 

Diriwayatkan oleh At-Tsa‟labi dan Hibatullah bin Salamah dalam kitab An-

Nasikh yang bersumber dari Al-Kalbi yang bersumber dari Muqatil: Bahwa 

Ismail bin Abdillah Al-Ghaifari menceraikan istrinya Qathilah di zaman 

                                                 
36

 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshory (Editor), Problematika Hukum Islam 

Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), buku 1, Cet ke-4, h. 181. 
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Rasulullah Saw, Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya itu hamil. 

Setelah ia mengetahuinya, ia rujuk kepada istrinya. Istrinya melahirkan dan 

meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Al-

Baqarah: 228) yang menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi wanita, 

untuk mengetahui hamil tidaknya istri.38 

Tafsir: 

Ayat ini menjelaskan tentang hukum talak sebagai penyempurnaan bagi 

hukum-hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila istri yang 

mempunyai masa haid, dicerai oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar 

menunggu tiga kali quru', baru boleh kawin dengan laki-laki yang lain. Tiga 

kali quru' ialah tiga kali suci menurut pendapat jumhur ulama. Ini 

dinamakan masa idah, yaitu masa harus menunggu. Selama dia masih dalam 

masa idah, ia tidak boleh menyembunyikan apa yang telah terjadi dalam 

kandungannya, apakah dia telah hamil ataukah dalam haid kembali. Setiap 

istri yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia harus jujur, mengakui 

terus terang apa yang telah terjadi dalam rahimnya.39 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang istri yang telah 

diceraikan oleh suaminya sangat dianjurkan untuk menyampaikan keadaan fisik 

ataupun rahimnya dengan jujur selama waktu iddahnya berlangsung dan dilarang 

untuk menjalin hubungan kepada laki-laki lain sebelum masa iddahnya berakhir 

dengan maksud tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. 

Iddah memiliki tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim seorang 

perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk memenuhi 

kehendak Allah (taabud) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir 

kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali 

tindakannya.40 
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 https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2011/12/al-baqarah-ayat-228.html (diakses 

pada tanggal1 Oktober 2021). 

39
 Sayyid Quthb, Fi Zhilalil-Qur’an (Beirut Darusy-Syuruq, 1992), translate As‟ad Yasin, 

Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an : di Bawah Naungan 

Al-Qur’an Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 292. 

40
 Khairul Amru H,  Shahih Fikih Sunnah (Jakarta: Pustaka Azzam,  2007), h. 499. 
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2. Kadar Nafkah Iddah 

Tidak ada ajaran yang jelas yang membahas masalah kadar nafkah iddah, 

baik yang ditemukan dalam al-Qur'an atau Hadits, atau dalam hukum positif. 

Namun hal ini dapat diringankan dengan pemberian nafkah oleh seorang suami di 

tengah-tengah perkawinan atau sebelum terjadinya proses perceraian. Adapun 

pemberian nafkah iddah dijelaskan dalam QS at-Talaq/65: 6-7  

ذَ  ُْ ُِٔ هِ سأ
َ
أً وَلََ حظَُ  أ دِكُ َِ وجُأ ٌّ أَ حَيأدُ سَهَِخًُ  ه ٌِ ذَ ِٓ يأ

ْ عَيَ أ ذَ لِِظَُيّلُِ ُْ و آرُّ
 ََ رۡطَعأ

َ
ه فإَنِأ أ ذَ ُٓ ََ حَۡأيَ َٰ يظََعأ ذَ حَتَّذ ِٓ  عَييَأ

ْ أ ُفِلُ
َ
وْلََٰجِ حَۡأوٖ فَأ

ُ
ذَ أ وَإِن كُ

أً فَ  ْ ةَ  َٔ ىكَُ ٍِرُوا حَ
أ
ذَ وَت ُْ جُٔرَ

ُ
ذَ أ ُْ َِكًُاحُٔ أً فسََتَُأطِعُ  يأ تُ رُوفٖٖۖ وَإِن تَعَاسََأ عأ ٍَ ِ ة

   ٓۥلَُ 
ُ
رَىَٰ أ َِ سَعَخِِّ  لُِِۡفقِأ  ٦خأ ٌّ ُّ  ۡۦۖ ذُو سَعَثٖ  َ كدُِرَ عَيَيأِّ رزِأكُ ٌَ آ  ۥوَ ذٍ فَيأيُِفقِأ مِ
 ُّ َٰ ه ٱءَاحىَ ُ ُ ٱلََ يكَُيفُِّ  للّذ عَوُ  للّذ ه سَيَجأ ا َٓ َٰ آ ءَاحىَ ٌَ سًا إلَِذ  ُ ٱنَفأ ا  للّذ ٗ ٖ يسُۡأ دَ عُسۡأ بَعأ
٧  

Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 

Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari 

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.41 

Tafsir: 

Ayat ini memerintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat 

tinggal bagi istri mereka. Allah berfirman, “Tempatkanlah mereka, para 
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istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang 

layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka. Dan jika 

mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka, wahai para 

suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, 

karena itu merupakan bukti tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang 

akan melahirkan keturunan kamu; kemudian jika mereka menyusukan anak-

anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan 

nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik; dan jika kamu berdua 

saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena 

sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan 

anak itu untuk kelangsungan hidup-nya dengan imbalan yang layak dan 

sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu 

hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang 

berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa 

idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, 

dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun 

orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah 

memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta 

yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah 

kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan 

kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi 

kesulitan.42 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan 

yang diberikan kepada suami untuk memberikan nafkah dan memenuhi segala 

kebutuhan istrinya yang telah diceraikan hingga masa iddahnya berakhir sesuai 

dengan kemampuannya. 

Ayat tersebut menjelasakan tentang gambaran umum terkait nafkah yang 

berikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai 

dengan penghasilan suami. Dalam Inpres KHI juga tidak dijelaskan secara rinci 
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berapa kadar nafkah terhadap istri, hal ini tercantum dalam Inpres Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi: 

“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.43 

Karena tidak ada informasi khusus tentang kadar nafkah, maka terjadi 

disparitas perlakuan dalam hal ini para ahli fiqih. Meurut temuan penelitian 

mengemukakan tidak semua status sosial dan ekonomi masyarakat dunia adalah 

sama, ada tiga pendapat dalam penelitian ini yang mengarah pada penyebab 

timbulnya nafkah. Yaitu, Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan 

bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafaqah adalah status sosial 

ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Kedua, pendapat Imam Abu 

Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah 

kebutuhan istri. Ketiga, Pendapat Imam Syafi‟i dan pengikutnya berpendapat 

bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan 

kemampuan ekonomi suami. Hal ini juga berlaku dikalangan para ulama Syi‟ah 

Imamiyyah. 

3. Macam-Macam Iddah 

Secara umum, idah bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam 

akad yang sahih ada dua macam yakni iddah karena perceraian dan iddah karena 

kematian. 

a. Iddah karena perceraian 
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Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing 

memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut: 

1) Wanita yang diceraikan dan belum disenggamai suaminya, wanita dalam 

seperti ini tidak wajib menjalani masa iddah. 

2) Wanita yang diceraikan dan sudah disenggamai. 

Keadaan ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan, yakni dalam 

keadaan hamil dan tidak hamil.44 Masa iddahnya pun berbeda, yaitu: 

a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa iddah baginya adalah sampai 

melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam QS at-Thalaq/65: 4  

 

َٰٓـِٔيٱوَ  ََ  لذ ٌِ  ََ حِيضِ ٱيهَسِأ ٍَ أ أً إنِِ  ل أً ٱٌَِ نسَِّانٓكُِ حبَأخُ رٖ  رأ ُٓ شأ
َ
َٰرَثُ أ ذَ ذلََ ُٓ تُ فَعدِذ

َٰٓـِٔيٱوَ  وْلََٰجُ  لذ
ُ
ه وَأ ََ أً يََظِأ َ َالِ ٱل حۡأ

َ َ يَخذقِ  لۡأ ٌَ ه وَ ذَ ُٓ ََ حَۡأيَ ن يظََعأ
َ
ذَ أ ُٓ جَيُ

َ
َ ٱأ  للّذ

 ُ ِ  ۥيََأعَو لذ رهِ مأ
َ
أَ أ ا  ۦٌِ ٗ   ٤يسُۡأ

 

Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-

istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya 

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 

sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa 

kepada Allah, niscaya Dia menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.45 

Asbabun Nuzul: 

Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari 

Ubai bin Ka‟ab yang berkata, “Ketika turun ayat yang terdapat dalam surat 

al-Baqarah, yaitu yang berbicara tentang masa iddah beberapa kelompok 
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wanita, para sahabat berkata, „Masih ada beberapa golongan wanita lagi 

yang belum ditetapkan masa iddahnya, yaitu yang masih kecil, yang sudah 

tua (sudah menopause), dan wanita yang sedang hamil.; Allah lalu 

menurunkan ayat ini.” Riwayat ini sanadnya shahih. Muqatil juga 

meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa suatu ketika Khallad bin Amru 

bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah tentang iddah wanita yang tidak haid. 

Sebagai responsnya, turunlah ayat ini.46 

Tafsir: 

Ayat keempat ini menyatakan bahwa para perempuan yang tidak mengalami 

menstruasi disebabkan lanjut usia atau menderita penyakit-penyakit tertentu 

seharusnya menunggu periode tiga bulan penuh, para perempuan hamil 

seharusnya menunggu hingga mereka melahirkan anak. Kemudian, mereka 

boleh menikah lagi.47 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenai pengaturan 

masa iddah yang belum dijelaskan dalam al-Qur‟an atau untuk wanita yang sudah 

tidak mengalami haid lagi (monopause) beserta wanita yang belum pernah haid 

maka masa iddah yang di berikan kepada mereka selama 3 bulan, dan untuk 

wanita hamil maka masa iddahnya berlaku sampai wanita tersebut melahirkan. 

b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi ini, ada dua 

kemungkinan yang dialami, yaitu: 

Pertama, dia masih menstruasi, maka iddahnya adalah tiga kali masa haid, 

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:228 

طَيذقََٰجُ ٱوَ  ٍُ أ ََ  ل أٍ خُ ن يكَأ
َ
ذَ أ ُٓ َ َٰرَثَ كرُُوءٖٓ  وَلََ يََوُِّ ل ذَ ذلََ ِٓ ُفُسِ

َ
ََ ةأِ بذصأ ا خَيقََ  يَتَََ ٌَ

ُ ٱ ِ  للّذ ذَ ة ٌِ ذَ يؤُأ ذَ إنِ كُ ِٓ رأحَامِ
َ
ِ ٱفِِٓ أ أٔمِ ٱوَ  للّذ َ ذَ  لۡأٓخِرِ  ٱ لۡأ حَقُّ ةرَِدِِّْ

َ
ذَ أ ُٓ وَبُعُٔلَُِ
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رَ 
َ
َٰلمَِ إنِأ أ ْ فِِ ذَ ٌِرأوُ  ادُوٓا ذَ  ُٓ َ ه وَل لََٰحٗا يِٱإصِأ ِ  لَّذ ذَ ة ِٓ يأ

رُوفِ  ٱعَيَ عأ ٍَ أ وَليِرجَِّالِ  ل
ذَ دَرجََ  ِٓ يأ

ۗٞ وَ عَيَ ُ ٱثٞ ًٌ  للّذ   ٢٢٨عَزيِزٌ حَهِي
Terjemahnya: 

Dan para istri-istri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) mereka 

tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) 

itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 

patut. Akan tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.48 

Asbabun Nuzul: 

Diriwayatkan oleh At-Tsa‟labi dan Hibatullah bin Salamah dalam kitab An-

Nasikh yang bersumber dari Al-Kalbi yang bersumber dari Muqatil: Bahwa 

Ismail bin Abdillah Al-Ghaifari menceraikan istrinya Qathilah di zaman 

Rasulullah Saw, Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya itu hamil. 

Setelah ia mengetahuinya, ia rujuk kepada istrinya. Istrinya melahirkan dan 

meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Al-

Baqarah : 228) yang menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi 

wanita, untuk mengetahui hamil tidaknya istri.49 

Tafsir: 

Ayat ini menjelaskan hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-

hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila istri yang 

mempunyai masa haid, dicerai oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar 

menunggu tiga kali quru', baru boleh kawin dengan laki-laki yang lain. Tiga 

kali quru' ialah tiga kali suci menurut pendapat jumhur ulama. Ini 

dinamakan masa idah, yaitu masa harus menunggu. Selama dia masih dalam 

masa idah, ia tidak boleh menyembunyikan apa yang telah terjadi dalam 

kandungannya, apakah dia telah hamil ataukah dalam haid kembali. Setiap 

istri yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia harus jujur, mengakui 

terus terang apa yang telah terjadi dalam rahimnya.50 
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Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang istri yang telah 

diceraikan oleh suaminya sangat dianjurkan untuk menyampaikan keadaan fisik 

ataupun rahimnya dengan jujur selama waktu iddahnya berlangsung dan dilarang 

untuk menjalin hubungan kepada laki-laki lain sebelum masa iddahnya berakhir 

dengan maksud tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. 

Kemudian yang kedua, wanita yang tidak mengalami masa menstruasi, 

seperti halnya anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan yang sudah 

menopause. Maka masa iddah yang berlaku bagi wanita seperti ini yaitu tiga 

bulan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. at-Thalaq/65: 4  

َٰٓـِٔيٱوَ  ََ  لذ ٌِ  ََ حِيضِ ٱيهَسِأ ٍَ أ أً إنِِ  ل أً ٱٌَِ نسَِّانٓكُِ حبَأخُ رٖ  رأ ُٓ شأ
َ
َٰرَثُ أ ذَ ذلََ ُٓ تُ فَعدِذ

َٰٓـِٔيٱوَ  وْلََٰجُ  لذ
ُ
ه وَأ ََ أً يََظِأ َ َالِ ٱل حۡأ

َ َ يَخذقِ  لۡأ ٌَ ه وَ ذَ ُٓ ََ حَۡأيَ ن يظََعأ
َ
ذَ أ ُٓ جَيُ

َ
َ ٱأ  للّذ

 ُ ِ  ۥيََأعَو لذ رهِ مأ
َ
أَ أ ا  ۦٌِ ٗ  ٤يسُۡأ

Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 

barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.51 

Asbabun Nuzul: 

Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari 

Ubai bin Ka‟ab yang berkata, “Ketika turun ayat yang terdapat dalam surat 

al-Baqarah, yaitu yang berbicara tentang masa iddah beberapa kelompok 

wanita, para sahabat berkata, „Masih ada beberapa golongan wanita lagi 

yang belum ditetapkan masa iddahnya, yaitu yang masih kecil, yang sudah 

tua (sudah menopause), dan wanita yang sedang hamil.; Allah lalu 

menurunkan ayat ini.” Riwayat ini sanadnya shahih. Muqatil juga 
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meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa suatu ketika Khallad bin Amru 

bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah tentang iddah wanita yang tidak haid. 

Sebagai responsnya, turunlah ayat ini.52 

Tafsir: 

Ayat keempat ini menyatakan bahwa para perempuan yang tidak mengalami 

menstruasi disebabkan lanjut usia atau menderita penyakit-penyakit tertentu 

seharusnya menunggu periode tiga bulan penuh, para perempuan hamil 

seharusnya menunggu hingga mereka melahirkan anak. Kemudian, mereka 

boleh menikah lagi.53 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenai pengaturan 

masa iddah yang belum dijelaskan dalam al-Qur‟an atau untuk wanita yang sudah 

tidak mengalami haid lagi (monopause) beserta wanita yang belum pernah haid 

maka masa iddah yang di berikan kepada mereka selama 3 bulan, dan untuk 

wanita hamil maka masa iddahnya berlaku sampai wanita tersebut melahirkan. 

b. Iddah karena kematian 

Untuk masa iddah bagi wanita yang ditinggal karena suaminya meninggal 

dan tidak dalam keadaan hamil yaitu empat bulan sepuluh hari, baik dia telah 

melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah SWT berfirman 

dalam QS al-Baqarah/2: 234  

ََ ٱوَ  ِي رٖ  لَّذ ُٓ شأ
َ
بَعَثَ أ رأ

َ
ذَ أ ِٓ ُفُسِ

َ
ََ ةأِ بذصأ وََٰجٗا يَتَََ زأ

َ
أً وَيَذَرُونَ أ ٌِِكُ نَ  أٔ َٔفذ يُخَ

ذَ  ِٓ ُفُسِ
َ
ََ فِِٓ أ ا فَعَيأ ٍَ أً فيِ َِاحَ عَييَأكُ ذَ فلًََ جُ ُٓ جَيَ

َ
ََ أ اۖۡ فإَذَِا ةيََغأ ٗ وعََشۡأ

 ِ رُوفِ  ٱة عأ ٍَ أ ُ ٱوَ  ل ئُنَ خَتيِۡٞ  للّذ ٍَ ا تَعأ ٍَ ِ    ٢٣٤ة
Terjemahnya: 
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Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka 

tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.54 

Asbabun Nuzul: 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah menceritakan kepada kami 

Rauh Telah menceritakan kepada kami Syibl dari Ibnu Abu Najih dari 

Mujahid mengenai firman Allah: Dan orang-orang yang mati di antara kamu 

serta meninggalkan istri-istri (Al Baqarah; 234). Ayat ini menerangkan 

wajibnya iddah di rumah keluarganya. Lalu Allah menurunkan ayat; Dan 

orang-orang yang akan mati di antara kami dan meninggalkan istri-istri, 

hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun 

tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka 

tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri 

mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Mujahid berkata; Allah telah 

menjadikannya sebagai penyempurna dalam hitungan setahun yaitu tujuh 

bulan dan dua puluh malam sebagai wasiat. Apabila dia ingin, maka dia 

menempati sesuai wasiat tersebut. Namun jika ia ingin keluar, maka itu 

sudah menjadi kehendaknya. Itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala: 

Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. Maka Iddah 

adalah perkara yang wajib. Perawi mengaku itu dari Mujahid. Atha berkata; 

Ibnu Abbas berkata; "Ayat ini telah menghapus 'iddah di rumah keluarganya 

sehingga ia ber'iddah di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah Azza 

wa Jalla: 'Tanpa keluar rumah.' Atha berkata; 'Jika dia berkehendak, maka 

dia beriddah di rumah keluarganya dan tinggal sesuai wasiatnya.' Namun 

jika dia berkehendak, ia keluar darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: 

"Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap 

diri mereka senidiri."55 

Tafsir: 

Ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah selama empat 

bulan sepuluh hari. Dan menurut ketetapan ijma‟, ketentuan itu berlaku bagi 

isteri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Yang menjadi 

sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah 

pengertian umum dari ayat dan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan 

para penulis buku as-Sunan, dan yang dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi: 

Bahwasanya Ibnu Mas‟ud pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang 

menikahi seorang wanita, lalu ia meninggal sebelum sempat bercampur 

dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi 

                                                 
54

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 38. 

55
http://asbabunnuzulquran.blogspot.com/2014/07/quran-surat-al-baqarah2-ayat-234.html 

(diakses pada tanggal 1 Oktober 2021). 



50 

 

 

 

kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk 

mempertanyakan hal itu kepadanya. Maka Ibnu Masud berkata: “Aku akan 

jawab berdasarkan pendapatku sendiri, jika benar maka demikian berasal 

dari Allah, dan jika salah maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan 

syaitan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut. 

Yaitu, wanita itu berhak menerima mahar secara penuh.”56 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang istri yang telah 

ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan sepuluh 

hari untuk bisa menjalani hubungan dengan laki-laki lain. 

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil 

maka masa iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Seperti Firman Allah 

SWT dalam QS. at-Thalaq/65: 4  

َٰٓـِٔيٱوَ  ََ  لذ ٌِ  ََ حِيضِ ٱيهَسِأ ٍَ أ أً إنِِ  ل أً ٱٌَِ نسَِّانٓكُِ حبَأخُ رٖ  رأ ُٓ شأ
َ
َٰرَثُ أ ذَ ذلََ ُٓ تُ فَعدِذ

َٰٓـِٔيٱوَ  وْلََٰجُ  لذ
ُ
ه وَأ ََ أً يََظِأ َ َالِ ٱل حۡأ

َ َ يَخذقِ  لۡأ ٌَ ه وَ ذَ ُٓ ََ حَۡأيَ ن يظََعأ
َ
ذَ أ ُٓ جَيُ

َ
َ ٱأ  للّذ

 ُ ِ  ۥيََأعَو لذ رهِ مأ
َ
أَ أ ا  ۦٌِ ٗ  ٤يسُۡأ

 

Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 

barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.57 

Asbabun Nuzul: 
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Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari 

Ubai bin Ka‟ab yang berkata, “Ketika turun ayat yang terdapat dalam surat 

al-Baqarah, yaitu yang berbicara tentang masa iddah beberapa kelompok 

wanita, para sahabat berkata, „Masih ada beberapa golongan wanita lagi 

yang belum ditetapkan masa iddahnya, yaitu yang masih kecil, yang sudah 

tua (sudah menopause), dan wanita yang sedang hamil.; Allah lalu 

menurunkan ayat ini.” Riwayat ini sanadnya shahih. Muqatil juga 

meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa suatu ketika Khallad bin Amru 

bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah tentang iddah wanita yang tidak haid. 

Sebagai responsnya, turunlah ayat ini.58 

Tafsir: 

Ayat keempat ini menyatakan bahwa para perempuan yang tidak mengalami 

menstruasi disebabkan lanjut usia atau menderita penyakit-penyakit tertentu 

seharusnya menunggu periode tiga bulan penuh, para perempuan hamil 

seharusnya menunggu hingga mereka melahirkan anak. Kemudian, mereka 

boleh menikah lagi.59 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenai pengaturan 

masa iddah yang belum dijelaskan dalam al-Qur‟an atau untuk wanita yang sudah 

tidak mengalami haid lagi (monopause) beserta wanita yang belum pernah haid 

maka masa iddah yang di berikan kepada mereka selama 3 bulan, dan untuk 

wanita hamil maka masa iddahnya berlaku sampai wanita tersebut melahirkan. 

Masa iddah dalam hukum perdata sendiri, diatur  dalam Undang-undang 

RI No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan menentukan masa tunggu bagi 

seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar Undang-undang RI 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 11 tentang perkawinan ditentukan masa tunggu dengan 

ketentuan, 1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 

waktu tunggu. 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan 

diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. 

                                                 
58

 https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/65-4-4 (diakses pada tanggal 1 Oktober 2021). 
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Begitu pula pada Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 39 

yang mengatur tentang masa tunggu dalam perkawinan, yang kemudian peraturan 

pelaksanaannya diatur dalam   Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 

Pada Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 tentang 

menentukan masa waktu tunggu dalam perkawinan, pada ayat (1) menjelaskan 

bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 

iddah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian 

suami. Demikian pula dalam Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 154 

dan Pasal 155 tentang mengatur waktu iddah dalam perkawinan. 

Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang nafkah istri yang 

terdiri dari dua diantaranya: 

1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 menjelaskan tentang 

suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 yang 

menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung 

nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya 

perwatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan 

bagi anak. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 81 ayat 1 bahwa 

suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya 

atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Dan pada Pasal 81 ayat 2 

menerangkan lebih lanjut tentang tempat kediaman adalah tempat yang 

layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak 
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atau iddah wafat. Selanjutnya pada Pasal 82 ayat 1 menjelaskan lebih 

lanjut tentang suami yang berpoligami bahwa untuk suami yang 

berpoligami, suami yang punya istri lebih dari seorang berkewajiban 

memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri 

secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung 

masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. 

UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 3 telah mengatur tentang gugatan 

kelalaian atas kewajiban suami. jo Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

77 ayat 5 tentang jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing 

dapat mengajukan ke Pengadilan Agama. Kemudian kewajiban memberi nafkah 

oleh suami kepada mantan istrinya akibat perceraian. Ada bebrapa pasal yang 

mengatur suatu hukum positif di Indonesia antara lain, Undang-undang RI No. 1 

Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) tentang pengadilan dapat mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas istri.60 Kemudian dalam Inpres RI Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 149 menyatakan bahwa ketika perkawinan putus karena talak, maka 

bekas suami wajib memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik 

berupa uang atau benda kecuali istri tersebut diceraikan qobla al dukhul, memberi 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas 

istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar 

yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla dukhul, dan memberi 

biaya hadlonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.  
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Inpres RI Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152 kemudian 

menjelaskan lebih lanjut bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari 

bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Kemudian pada Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Kemudian setelah perceraian, pemberian nafkah telah diatur 

dalam pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 yaitu, ayat: 

1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil (PNS) pria 

maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas 

istri dan anak-anaknya. 

2) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, 

sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. 

3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus 

disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah 

setengah dari gajinya.61 

Setelah menyimak berbagai pemaparan di atas kita dapat menarik suatu 

kesimpulan bahwa Undang-undang telah mengakomodir serta melegitimasi  

peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagai perlindungan 

perempuan dalam rumah tangga. Di Indonesia, Undang-undang telah menjamin 

kesejahteraan istri baik saat masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah 

terjadi perceraian. Hal ini dibuktikan melalui beberapa pasal yang mewajibkan 
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seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang telah menjalani 

masa iddah setelah perceraian. 

C. Istri sebagai Wanita Karier 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanita adalah seorang perempuan 

dewasa. Sedangkan Karier adalah pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk 

maju. Karena itu karir sering kali diidentikkan dengan uang atau status. 

Kebanyakan orang berpikir masalahnya bukan hanya itu. Akan tetapi, karir adalah 

sebuah karya yang tidak bisa diselesaikan dengan kurang tidur. Seseorang yang 

menjalani kehidupan yang sesuai rencana hidupnya akan merasa lebih bahagia 

dan menikmati hidupnya.62  

Dengan demikian, wanita karier adalah seorang wanita yang 

berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).63 

Dalam sejarah sebelum datangnya Islam, wanita secara umum 

diperlakukan kasar hingga diturunkan derajatnya sebagaimana seorang pembantu, 

diperlakukan seperti budak yang dapat dipelihara dan diceraikan menurut 

kesenangan suaminya. Kondisi wainita pada saat itu dipandang sebagai 

perwujudan dosa, kemalangan, ai dan malu, dan tidak memiliki hak dan 

kedudukan apapun di dalam masyarakat.64 
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Posisi wanita barulah berubah setelah Islam datang. Islam kemudian 

melarang praktek penguburan bayi perempuan dan memperbaiki hak-hak 

kelahirannya. Hingga pada masa permulaan Islam yang berkaitan dengan 

keterlibatan wanita dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan 

bahwa Islam membenarkan kaum wanita beraktifitas atau bekerja di luar rumah 

dalam berbagai bidang, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Islam 

memberikan hak kepada wanita untuk memegang suatu pekerjaan dan melibatkan 

dirinya secara aktif dalam perdagangan dan perniagaan. Ia berhak bekerja di luar 

rumahnya dan memperoleh penghidupannya sendiri. 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk 

bekerja, selama mereka membutuhkan dan atau dibutuhkan dalam pekerjaan 

tersebut, serta pekerjaan yang dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta 

dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap 

diri dan lingkungannya.65 Sama halnya dengan penjelasan dari Zakiyah Darajah, 

iya juga menjelaskan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan 

wanita, namun harus selalu diingat bahwa wanita juga dituntut untuk aktif bekerja 

dengan kodrat kewanitaan yang melekat pada dirinya.66 Dengan demikian jelaslah 

bahwa dalam Islam tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk berkarier 

meskipun mereka adalah seorang istri dan tetap mengingat dan memperhatikan 

nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita baik itu 

kodrat fisik maupun psikis. 
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Secara garis besar, dalam hukum Islam wanita memiliki hak untuk 

memiliki suatu harta serta menggunakannya, menyewakan, menjual, atau 

memberikan harta itu. Untuk memahami hak-hak perempuan di tempat kerja atau 

di rumah, pertama-tama perlu dipahami bahwa Islam tidak memanusiakan 

perempuan karena peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai orang tua dan sebagai istri yang memiliki peranan yang 

mulia. Dalam QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS Al-Ahzab ayat 33 menjelaskan 

bahwa Islam mendorong wanita untuk menghabiskan lebih banyak waktunya di 

rumah. Akan tetapi, tidak ada satupun petunjuk atau ketetapan dalam agama Islam 

yang melarang seorang wanita untuk bekerja diluar rumah terlebih lagi apabila 

pekerjaan tersebut berkaitan dengan suatu peran dan penanganan yang 

mengkhususkan ditangani oleh seorang wanita seperti perawat, pengajar anak-

anak dan dalam hal pengobatan.67 

Ada dua alasan dimana seorang wanita dapat bekerja diluar rumah dan 

mencari nafkah menurut parah ulama fiqh yang berdasarkan dengan alasan. 

Pertama, Suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah 

bagi dirinya atau anak-anaknya. Kedua, kebutuhan sehari-hari rumah tangga 

memerlukan lebih banyak biaya untuk menjalankan fungsi keluarga sementara 

penghasilan suami tidak mencukupi. 

Rasulullah saw sendiri dalam sebuah hadits tidak melarang seorang wanita 

untuk bekerja di luar rumah. Seperti yang diceritkan dalam HR al –Bukhari, dari 

Mu‟adh ibn Sa‟ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka‟ab ibn Malik sedang 
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menggembala kambingnya di Bukit Sala, lalu ada seekor kambing yang sekarat. 

Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu 

ditanyakan kepada Rasulullah saw. Beliau menjawab, “Makan saja!”.68 

Menurut Williams, wanita memiliki motivasi untuk bekerja karena tiga 

alasan, sebagai berikut: 

1. Kebutuhan ekonomi, seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar 

dan mendesak, membuat para ibu harus bekerja untuk bisa mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. 

2. Adanya aspek-aspek tertentu dari peran dalam keluarga yang memotivasi 

mereka untuk mencari alternatif kegiatan selain berada dirumah (seperti 

kebosanan). 

3. Memenuhi kebutuhan psikologis seperti kontak sosial, merealisasikan 

potensi dan keinginan untuk bermanfaat bagi lingkungan. 

Kemudian Dubeck dan Borman memberikan satu alasan lagi yang menjadi 

motivasi seorang wanita untuk bekerja adalah karena pendidikan, semakin tinggi 

tingkatan pendidikan ibu, kecenderungan mereka untuk bekerja juga semakin 

tinggi.69 

Ada beberapa hal mengenai tindakan-tindakan yang mesti dilakukan oleh 

istri apabila ia menjadi wanita karier yang berkaitan dengan peran dan fungsinya 

sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan anggota masyarakat. 
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5. Peran sebagai Istri 

Dalam membentuk sebuah keluarga sakinah, istri sekaligus sebagai wanita 

karier dituntut untuk melayani suaminya dengan sepenuh hati. Ia tentunya dituntut 

memiliki sifat kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan terhadap suaminya. Seorang istri 

harus merasa bahwa dirinya adalah milik dan hanya diabadikan untuk suaminya 

dalam cinta kasih bukan kepada orang lain, serta menjaga dan membelanjakan 

harta dan pendapatannya secara bijaksana. 

Ketaatan serta kesetiaan merupakan suatu persoalan yang fundamental 

dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga ketika kesetiaan itu dilanggar oleh 

salah satu pihak bisa mengakibatkan hubungan rumah tangga tersebut berantakan. 

Contoh pelanggaran dalam kesetian yang sering terjadi oleh seorang wanita karier 

terhadap suaminya seperti, seenaknya mengabaikan tugas-tugas rumah tangganya, 

melakukan tindakan penyelewengan-penyelewengan, tidak jujur kepada diri 

sendiri dan kepada suaminya, harta bendanya serta kepada anak-anaknya. Seorang 

istri yang tidak dapat dipercaya ibarat pencuri di dalam rumah yang selalu 

dicurigai dan diawasi oleh suami dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, wanita karier 

harus mampu menanamkan kepercayaan kepada suaminya, bahwa dirinya setia 

dan dapat dipercaya.  

Diantara hal-hal yang dapat merusak kesetiaan antara lain menghiasi diri 

yang berlebihan. Seorang wanita karier ingin tampil prima, ingin dihargai dan 

dipandang unggul oleh atasannya. Padahal apabila dirumah ia tidak pernah 

berdandan dan berhias untuk suaminya. Penampilan yang berlebihan akan 
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menimbulkan kecurigaan. Disisi lain, saat bekerja seorang wanita karier 

hendaknya memperoleh izin dari suaminya dan memiliki niat yang baik semata-

mata untuk mengabdikan diri kepada suami dan keluarganya, bukan untuk dirinya 

sendiri atau yang lain. 

Islam memperbolehkan seorang istri berkarier di luar rumah selama 

mendapatkan izin dari suaminya dan semata-mata untuk membantu mencukupi 

kebutuhan keluarga. Apabila ia mengejar karier untuk melepaskan kedudukannya 

sebagai anggota keluarga, atau sebagai jalan melepaskan kewajibannya sebagai 

istri, maka hal tersebut dilarang dalam agama dan berlawanan dengan fitrah. 

Wanita karier juga dituntut untuk menjaga rahasia keluarganya, karena 

tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita karier biasanya memiliki pergaulan 

yang luas. Di setiap pergaulannya seorang istri tidak dibenarkan untuk 

menceritakan tentang kelemahan-kelemahan suaminya di hadapan orang lain 

sebab akan menyebabkan orang lain mempunyai pandangan yang tidak baik 

kepada suaminya atau setidaknya orang lain akan mempergunjingkan kelemahan 

suaminya yang pada akhirnya sampai pada titik merendahkan si suami. 

6. Peran sebagai Ibu Rumah Tangga 

Seorang istri yang berkarier sekaligus sebagai seorang ibu tetap dituntut 

untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Di tengah-tengah masyarakat 

manapun baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang, peranan ibu 

terhadap masa depan anak sangat penting dalam menuntun anak itu akan menjadi 

baik atau tidak, sukses atau tidak dalam hidupnya di kemudian hari.  
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Setiap pengalaman yang dilalui seorang anak, baik itu yang dilihat, 

didengar ataupun yang dirasakannya pada tahun-tahun pertama umurnya akan 

menjadi unsur penting dalam membina kepribadiannya. Zakiyah Darajat 

menjelaskan bahwa seorang ibu yang tenang, penyayang, bijaksana dan pandai 

mendidik serta mengatur suasana rumah tangga akan menyebabkan anak-anaknya 

hidup gembira dan merasa bahagia dalam keluarga sekalipun keadaan 

ekonominya sederhana. Sedangkan ibu yang gelisah, pencemas, pemarah, tidak 

bijaksana dan tidak padai mendidik dan tidak mampu menciptakan ketenangan 

dalam rumah tangga, akan menyebabkan anak-anaknya tegang, sedih, dan tidak 

bahagia dalam keluarganya, walaupun keadaan ekonominya cukup baik.70 

Oleh sebab itu, apabila menginginkan anak yang sehat, bahagia, dan 

berakal baik, tidak cukup jika hanya memberikan kebutuhan anak yang bersifat 

lahiriyah saja akan tetapi pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang serta pendidikan 

yang baiklah yang merupakan hal penting dalam membina kepribadian anak. 

Disini juga seorang ibu juga sangat dituntut untuk dapat meluangkan 

waktunya bersama anak-anaknya karena tidak bisa dipungkiri bahwa seorang istri 

yang berkarier sering meninggalkan anak-anaknya dalam jangka waktu yang 

panjang. Terkadang ibu berangkat kerja semantara anaknya belum bangun dari 

tidurnya, anak pulang dari sekolah sementara ibu belum pulang bekerja, hingga 

pada akhirnya ibu sudah berada di rumah namun si anak telah terlelap tidur. 

Keadaan seperti inilah yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan si 
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anak. Dalam situasi keluarga seperti ini akan muda menimbulka konflik-konflik 

psikologis yang mendorong timbulnya kenakalan anak. 

7. Peran sebagai Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk 

keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak 

dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya 

adalah wanita. Pada dasarnya Islam tidak melarang seorang wanita untuk 

berkarier (bekerja), namun dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

seorang wanita demi terjaminnya kemaslahatan bagi wanita itu sendiri. Beberapa 

syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: (1) Wanita karier harus 

berjilbab dan menutup aurat, (2) Memiliki komitmen dengan akhlaqul karimah, 

menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, dengan kata 

lain tidak dengan suara yang dibuat-buat, dan (3) Menjauhi pergaulan yang 

bersifat campur-baur atau berduaan dengan lawan jenis.71 

Terjunnya wanita dalam dunia karier banyak memberikan pengaruh 

terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun 

kehidupan masyarakat sekitarnya dari segi ekonomi, psikologis, sosial dan 

pembangunan. Namun disisi lain, ketika seorang wanita terjun di dalam dunia 

karier, ia akan memiliki peran ganda, baik peran di dalam rumah tangga maupun 

peran di dalam pekerjaan (karier). Dalam banyak kasus, wanita karier seringkali 
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dihadapkan pada konflik keluarga dan pekerjaan. Konflik keluarga dan pekerjaan 

yang tidak dapat dikendalikan akan berpotensi menghambat keberhasilan wanita 

karier dalam perannya sebagai ibu dan istri di rumah, perannya di dalam pekerjaan 

atau di dalam kedua-duanya. 

Konflik keluarga dan pekerjaan (karier) sebentulnya bukan merupakan 

hambatan bagi wanita karier, melainkan sebuah tantangan yang harus diatasi. 

Namun, konflik keluarga dan pekerjaan dapat memberikan pengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan seorang wanita dalam perannya sebagai ibu rumah tangga 

dan perannya dalam pekerjaan. ada empat kriteria yang melekat pada wanita 

dalam kiprahnya di dalam sebuah karier yaitu: 

1. Wanita dengan peringkat terbaik (excellent smart & the best), yaitu wanita 

karier yang mampu dan berhasil mengelola rumah tangga dan sukses di 

dalam kariernya. 

2. Wanita yang sukses dalam mengelola rumah tangga, yaitu wanita yang 

berhasil membina rumah tangga saja, namun tidak berhasil di dalam 

pekerjaan. 

3. Wanita yang sukses dalam karier namun dalam urusan rumah tangga 

terbengkalai. Wanita tersebut biasanya cenderung egois mengejar karier 

namun keluarganya tidak terurus bahkan rumah tangga dianggap 

menghambat kemajuannya. 
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4. Wanita yang gagal dalam keduaduanya yaitu gagal dalam rumah tangga 

maupun kariernya tidak mencapai keberhasilan. Ini tidak boleh terjadi karena 

wanita itu diposisikan memiliki “maqam” yang demikian mulianya.72 

Terjadinya konflik keluarga dan pekerjaan merupakan persoalan utama 

kebanyakan wanita karier. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wanita 

karier dalam upaya mengatasi konflik keluarga dan pekerjaan, antara lain: 

1. Wanita hendaknya memilih pekerjaan (karier) yang jauh dari mudharat. 

Pekerjaan yang menghindarkannya dari bercampur baur atau bersunyi-

sunyian dengan laki-laki yang bukan mahram, berpakain dan berperilaku 

yang tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini untuk menjaga kehormatan 

dirinya sebagai individu dan juga kehormatan keluarganya. 

2. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita (seperti 

pekerjaan di bidang pendidikan, kesehatan khusus ibu dan anak) dan 

pekerjaan yang memungkinkannya untuk tetap melakukan kewajibannya 

sebagai Ibu dan Istri. 

3. Memilih pekerjaan juga hendaknya mempertimbangkan waktu. Wanita 

sebaiknya tidak memilih pekerjaan yang dapat membuatnya pulang terlalu 

malam dan pekerjaan yang jaraknya jauh dari rumah, sehingga ia dapat 

memiliki cukup waktu untuk keluarga. 
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4. Menentukan jadwal rutin untuk berkomunikasi dan berinteraksi khusus 

dengan keluarga (suami, anak, mertua, dan lain-lain) untuk menjaga 

keharmonisan rumah tangga. 

5. Wanita tidak perlu terlalu ambisius dalam pekerjaan (karier), tetapi juga tidak 

menahan diri untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki.73 

D. Istri sebagai Ibu Rumah Tangga 

1. Pengertian Ibu Rumah Tangga 

Ibu rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat 

diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai 

macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengertian lain ibu rumah tangga 

merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurusi berbagai pekerjaan dalam 

rumah tangga (tidak bekerja di kantor).74 Ibu rumah tangga sendiri merupakan 

sebuah istilah yang melambangkan seorang wanita yang sudah menikah dan 

melanjutkan kehidupannya dengan pekerjaan rumah keluarga baik itu merawat 

anak-anak, memasak, membersihkan rumah, dan tidak bekerja di luar rumah.75 

Pengertian Rumah Tangga Islami Menurut Ensiklopedia Nasional jilid ke-

1, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat tinggal atau bangunan untuk 

tinggal manusia. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal 

beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Secara bahasa, kata 

rumah (al bait) dalam Al Qamus Al Muhith bermakna kemuliaan; istana; keluarga 
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 Ernawati Siti, Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier 
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66 

 

 

 

seseorang; kasur untuk tidur, bisa pula bermakna menikahkan, atau bermakna 

orang yang mulia.76 Dari makna bahasa tersebut, rumah memiliki konotasi tempat 

kemuliaan, sebuah istana, adanya suasana kekeluargaan, kasur untuk tidur, dan 

aktivitas pernikahan. Sehingga rumah tidak hanya bermakna tempat tinggal, tetapi 

juga bermakna penghuni dan suasana. Rumah tangga islami adalah rumah yang di 

dalamnya terdapat sakinah, mawadah dan rahmah (perasaan tenang, cinta dan 

kasih sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya.  

Terdapat beberapa konsekuensi tegaknya rumah tangga islami, antara lain: 

1) Didirikan di atas ikatan ibadah;  

2) Terjadi internalisasi nilai-nilai islam secara kaffah; 

3) Terdapat qudwah yang nyata;  

4) Penempatan posisi masing-masing aggota keluarga harus sesuai dengan 

syari‟at;  

5) Terbiasa tolong-menolong dalam menegakkan adab-adab Islam;  

6) Rumah harus kondusif bagi terlaksananya peraturan Islam;  

7) Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar;  

8) Menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam;  

9) Berperan dalam pembinaan masyarakat;  

10)  Terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk.77 

Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa ibu rumah tangga adalah 

sosok ibu yang berperan dalam mengurus rumah tangga seperti: 
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1. Memasak, mencuci, menyapu dan kegiatan domestik lainnya;  

2. Mengasuh dan mendidik anak anaknya sebagai satu kelompok dan 

peranan sosial;  

3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya;  

4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis dilingkungannya 

yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, Arisan, Majelis 

Taklim).78 

Meriam Webster mengartikan istilah ibu rumah tangga (housewife) 

sebagai seorang wanita yang memiliki tanggung jawab atas seluruh kebutuhan 

rumah tangganya dan wanita tersebut sudah menikah. Dalam perspektif penulis, 

ibu rumah tangga adalah perempuan yang telah menikah yang beraktifitas 

domestik untuk membangun harmonisasi ketahanan keluarga. Pertanyan apakah 

sebagai “ibu rumah tangga” merupakan pekerjaan dan atau aktifitas? 

2. Peran dan Fungsi Ibu Rumah Tangga 

Ibu rumah tangga memiliki peran serta fungsi sebagai tiang rumah tangga 

yang sehat dan bahagia, karena seorang ibu rumah tangga yang mengatur dan 

membuat rumah tangga menjadi surga bagi anggota keluarga. Baqir Sharif al-

Qarashi mengemukakan bahwa, seorang ibu adalah sekolah yang paling penting 

dalam mengembangkan harga diri anak-anak dan memberikan bimbingan untuk 

membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai cara, hal ini 

sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang artinya: Surga di bawah telapak 

kaki ibu, dimana peran seorang ibu rumah tangga disini menggambarkan 
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tanggung jawab ibu terhadap masa depan anaknya.79 Adapun sabda Nabi di atas 

dilihat dari segi kejiwaan dan kependidikan, ditunjukan kepada orang tua 

khususnya ibu, harus bekerja keras dalam mendidik dan mengawasi tingkah laku 

anak mereka dengan menanamkan berbagai perilaku terpuji serta tujuan-tujuan 

mulia dalam benak mereka.80  

Di antara peran penting ibu rumah tangga dalam keluarga menurut Sharif 

Baqhir adalah ibu sebagai manager, guru, chef, perawat, accountant, design 

interior dan sebagai dokter. Kemudian  Ni Made Sri Arwanti menambahkan 

bahwa seorang ibu memiliki tugas seperti, Pendamping Suami, Pengatur Rumah 

Tangga, Penerus Keturunan, Pembimbing Anak, dan sebagai Pelaksana Kegiatan 

Agama.81 

E. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

1. Pengertian Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

Menurut bahasa pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili 

perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara 

(bangunan tempat mengadili perkara).82 Adapun pengertian Pengadilan Agama 
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 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluaga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama,  
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adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang 

dilakukan menurut peraturan yang telah ditentukan dalam agama.83 

Pengadilan agama adalah sebuah sebutan resmi untuk salah satu diantara 

empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di 

Indonesia. Pengadilan Agama juga menjadi salah satu dari tiga peradilan khusus 

di Indonesia, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah dua 

peradilan khusus lainnya. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena Pengadilan 

Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau rakyat golongan tertentu (yang 

beragama Islam) saja.84 

Selain itu, Pengadilan Agama dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara 

dalam struktur pemerintahan Republik  Indonesia yang pengaturannya di bawah 

lingkungan Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan bertugas 

di bidang kekuasaan kehakiman Islam. Pengadilan Agama biasa disebut dengan 

Mahkamah Syari‟ah yang berarti peradilan yang menyelesaikan perselisihan 

hukum agama.85 

Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang perdata tertentu, tidak 

dalam pidana, dan juga hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Dan, tentu 

saja, hanya terkait tentang kasus-kasus perdata Islam tertentu. Dalam Undang-

undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) 
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yang berbunyi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 

beragama Islam. 

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah 

salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan 

khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk 

orang-orang yang beragama Islam berkedudukan di wilayah Kota Makassar. 

Dimana dalam Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A berkewajiban menerima, 

memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal 

dan paling bawah. 

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan. 

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

c. Wakaf dan sedekah.86 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur 

mengenai perkara perkawinan. Seperti halnya perkara kewarisan yang menjadi 

wewenang Pengadilan Agama yang menangani tentang penentuan siapa saja yang 

dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.87 
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2. Asas Hukum Umum 

Asas hukum menurut P. Scholten bukanlah sebuah aturan hukum 

(rechtsegel). Dikatakan aturan umum sebagai sebuah asas hukum adalah suatu hal 

yang terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak 

berbicara (of niets of veel zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui 

jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan itu tidak mungkin, karena 

untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang konkret.88 

Asas-asas hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah: 

a. Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 

tribuere (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, 

tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi 

bagiannya). 

b. Eenieder wordt geacht de wet te kennen (tiap orang dianggap tahu undang-

undang). Di Indonesia dalam undang-undangnya yang tertera pada Lembaran 

Negara Republik Indonesia selalu menjelaskan Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 

penempatanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan hal ini 

maka setiap orang dianggap tahu tentang adanya undang-undang yang 

bersangkutan. 

c. Icorpus iurus civis (undang-undang hanya mengikat ke depan dan tidak 

berlaku surut). Asas ini juga tertera pada Pasal 2 Ketentuan Umum 

Perundang-undangan untuk Indonesia yang menentukan bahwa undang-
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undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Asas 

dalam Pasal 2 ini berlaku untuk peraturan perundang-undangan perdata, 

pidana, administrasi negara, dan sebagainya. 

d. Lex superior derogat legi inferiori (ketentuan yang lebih tinggi 

mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah). Asas ini sesuai dengan teori 

tangga perundang-undangan dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat 

suatu peraturan terletak pada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang 

menjadi dasar kekuatan mengikatnya. 

e. Lex posteriore derogat legi priori (ketentuan yang kemudian 

mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu). Undang-undang yang 

lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama, namun ini 

berlaku untuk perundang-undangan yang sederajat. 

f. Lex spesialis derogat legi generali (ketentuan khusus mengesampingkan 

ketentuan umum). 

g. Pacta sunt servanda (perjanjian adalah mengikat). Asas ini merupakan dasar 

pikiran dari KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap 

perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya. 

h. Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (tidak 

seorangpun dapat memberikan hak pada orang lain lebih dari pada yang 

dimilikinya). 
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i. Nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali (tiada kejahatan, tiada 

pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu). 

j. Actus non facit reum nisi mens sit rea (perbuatan tidak membentuk kejahatan 

kecuali jika jiwanya bersalah).89 

Sedangkan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto menjelaskan 

mengenai asas perundang-undangan, antara lain sebagai berikut: 

a. Undang – undang tidak boleh berlaku surut. 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 

derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan 

mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih 

tinggi. 

c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang 

yang bersifat umum. (Lex spesialis derogat legi generali). 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang 

berlaku terdahulu (Lex posteriore derogat legi priori). 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, 

melalui pembaruan dan pelestarian (Asas welvaarstaat).90 

3. Kepastian Hukum 
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Suatu kepastian mengenai hak dan kewajiban itu adalah kepastian hukum 

yang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Alpeldoon sendiri membagi 

menjadi dua segi tentang kepastian hukum. Yang pertama, Dapat ditentukanya 

hukum dalam hal-hal konkret. Aspek penting dari kepastian hukum adalah 

putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu. Hukum dalam hal-hal yang 

konkret yakni pihak pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi 

hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara. Kedua, kepastian hukum 

berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap 

kesewenangan hakim.91 

Kepastian hukum bersifat normatif berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan bukan sosiologis. Akan tetapi kepastian hukum secara 

normatif akan terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti 

karena mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-

raguan dan logis yang artinya menjadi sistem norma dengan norma yang lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari 

ketidakpastian. Perilaku manusia, baik individu, kelompok, atau organisasi, yang 

terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum adalah 

suatu bentuk dari kepastian hukum.  

Ada dua sudut pandang mengenai kepastian hukum yaitu, Kepastian dalam 

hukum yang menyebabkan bahwa kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung 

suatu hal yang berbeda-beda dan efeknya akan membuat perilaku patuh atau tidak 

patuh dalam kaitannya dengan hukum. Kemudian selanjutnya ialah, kepastian 
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karena hukum yang dimaksudkan bahwa karena hukum itu menentukan adanya 

lembaga daluarsa, dimana seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak 

ketika melewati waktu yang telah ditentukan. Hukum dapat digunakan untuk 

menentukan apakah seseorang dengan berbagai tanggung jawab akan diberikan 

hak-hak tertentu atau akan ditolak hak-hak tertentu.  

Kepastian hukum merupakan suatu nilai yang lebih dari peraturan yang 

tertulis dan yang tidak tertulis. Jauh lebih mudah bagi orang untuk memahami, 

membaca, dan memahami apa yang terjadi dalam hukum jika mereka memiliki 

pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. 

4. Kekuasaan Peradilan Agama 

Wewenang Peradilan Agama telah diatur dalam Undang-undang RI 

Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 sampai dengan pasal 53 tentang Peradilan Agama 

yang terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif 

Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 pasal 

118 HIR, atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan 73, sedangkan wewenang absolut 

berdasarkan Undang-undang RI Nomor7 Tahun 1989 pasal 49 tentang 

kewenangan mengadili perkara-perkara pada bidang perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi Islam yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan Islam.92  

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kekuasaan absolut dan 

kekuasaan relatif:  

a. Kompetensi absolut 
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Dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat 

1 bahwa ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang masih berlaku 

berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 pasal 47 tentang 

kekuasaan kehakiman dijelaskan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah 

salah satu diantara lingkungan Peradilan Khusus yang melaksanakan fungsi 

kewenangan mengadili perkara tertentu dan terhadap rakyat tertentu. 

Penjelasan lebuh lanjut tentang perkara tertentu dan rakyat tertentu dapat 

dilihat dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 pasal 2 dan 49 Tentang 

perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan dalam 

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006  pasal 2 tentang perubahan atas Undang-

undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang 

diatur dalam Undang-undang ini. 

Ketentuan yang terdapat dala pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 pasal 2 tentang 

Peradilan Agama yang mencantumkan kata perdata sehingga sebelum adanya 

perubahan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi pasal 2 itu 

adalah Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.  

Dengan demikian perubahan yang terjadi pada Undang-undang RI Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan 
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kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan 

perkara perdata, tetapi dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non 

perdata. perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi 

Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama 

Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk 

Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 

2004 pasal 3A jo pasal 15 tentang Kekuasaan Kehakiman.93 

Kewenangan absolut Peradilan Agama juga telah dirumuskan dalam 

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

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai 

berikut, Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Syariah.  

Selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 pasal 2 ayat 

1 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 47 Undang-

undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyebutkan secara enumeratif tugas pokok Peradilan Agama, yaitu menerima, 

memerksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Peradilan Agama, dalam pasal 52 ayat 1 dinyatakan, bahwa selain mempunyai 

tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan yang dapat memberikan keterangan, 

                                                 
93

 Abdurahman, Kewanangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan 

Masa Yang Akan Datang (ttd, 2008), h. 12. 
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pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di 

daerah hukumnya apabila diminta.94 

b. Kompetensi Relatif  

Kompetensi relatif sebagai sumber kewenangan atau sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan tertentu berdasarkan wilayah atau yurisdiksi hukum suatu 

wilayah. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama disebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di 

Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi 

wilayah pemerintahan kota atau kabupaten". 

                                                 
94

 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar 

Grafika, 2006), h. 73. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu 

penelitian hukum yang tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota 

masyarakat dalam berhubungan di masyarakat dengan kata lain penelitian ini 

mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang 

dilakukan oleh masyarakat.1 

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research Kualitatif Deskriptif). Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

mempelajari tentang perilaku manusia dari ciri-cirinya dalam suatu keadaan 

tertentu, baik itu perilaku peribadi atau perilaku kelompok.2 Selain itu, jenis 

penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan 

mendeskripsikan data melalui melalui tulisan untuk digunakan dalam menafsirkan 

data hasil lisan maupun tulisan dari orang tertentu dan perilaku masyarakat yang 

diamati.3 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A Jalan Perintis Kemerdekaan No.km, Daya, Kecamatan 

Biringkanaya, Kota Makassar. Adapun alasan dipilihannya Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A sebagai lokasi penelitian ini karena Lokasi ini dengan 

                                                 
1
 Fakultas Syari’ah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syari’ah, 2011), 

h. 26. 

2
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), h. 48-49. 

3
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pelajar, 2003), h. 126. 
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pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh 

peneliti lainya dengan tujuan untuk mendaptkan hasil yang lebih optimal di dalam 

penelitian tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian atau research  adalah usaha untuk mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah. Untuk melakukan penelitian diperlukan 

suatu metode yang merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan 

suatu masalah. Oleh karena itu dalam penelitian lapangan ini menggunakan 

beberapa jenis pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. Adpun jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut; 

1. Pendekatan yuridis formal 

Pendekatan yuridis formal adalah salah satu metode atau cara pendekatan 

yang menitik beratkan kepada suatu objek maupun subjek penelitian yang 

memiliki landasan hukum yang tertulis.4  

2. Pendekatan sosiologis empiris 

Pendekatan sosiologis empiris adalah pendekatan atau suatu metode yang 

pembahasannya yang menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi 

dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang saling berhubungan.5 

 

 

                                                 
4
 Yuhella Citra Indova, Yuridis Formal dan Yuridis Dogmatis dalam Metode Mempelajari 

Hukum Tata Negara (INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 Nomor  4, 2010), h. 7. 

5
 Muh. Rifa’i, Kajian Masyarakat Beragama Persfektif Pendekatan Sosiologis (Al-

tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 2 Nomor 1, 2018), h. 25. 
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3. Pendekatan Syariah 

Pendekatan syariah adalah analisis suatu keadaan masyarakat dengan 

menggunakan kaidah-kaidah Islam dan tetap bersandar pada al-Qur’an dan 

Sunnah serta pendapat dari berbagai mazhab.6  

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian. Seorang peneliti harus mampu memahami sumber data yang 

digunakan, baik itu berupa kata-kata maupun tindakan. Karena dalam penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, datanya disesuaikan dengan jenis 

pengamatan dan masalah yang di teliti. Penulis menggunakan tiga macam sumber 

data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

atau sumber pertama.7 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berisi informasi penunjang dan berkaitan 

dengan penelitian tersebut. Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, perundang-undangan, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

ini.8  

3. Data Tertier 

                                                 
6
 Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Gowa: Jurnal Al-Qadau, 2017), 

h. 224. 

7
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 12. 
8
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 30. 
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Data tertier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap sumber data primer dan sekunder atau bisa disebut sebagai data 

penunjang. Diantaranya seperti kamus dan ensiklopedia.9 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sebuah penelitian dapat dilihat kualitasnya dari instrumen dan metode 

pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode 

dalam mengumpulkan datanya, yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab dalam suatu topik tertentu.10 Dengan metode wawancara 

peneliti mendapatkan data yang valid karena terjung langsung dan melakukan 

tanya jawab dengan informan, sehingga bisa melihat ekspresi wajah dalam 

menceritakan kronologi saat melakukan wawancara. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dan telah 

di dokumentasikan baik dalam bentuk buku, foto-foto, surat keterangan danlain 

sebagainya. Dalam metode ini menggunakan buku yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

E. Teknik  Pengolahan Data dan Analisis Data 

Data yang dikupulkan di lapagan diolah dan dianalisis untuk menjawab 

bebrapa permasalahan penelitian. Upaya menyimpulkan fakta dan realita dalam 

                                                 
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 52. 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 222. 
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menjawab sebuah permasalahan, dilakukan dengan beberapa tahapan dalam 

pengolahan datanya, sebagai berikut: 

1. Editing 

Pertama kali yang dilakukan dalam proses ini yaiu meneliti kembali 

catatan atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengetahui 

apakah catatan tersebut sudah cukup atau belum dalam menjawab permasalahan 

penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengamati kembali data-data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, apakah data tersebut sudah 

cukup valid dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 

2. Classifying 

Setelah meneliti kembali data yang diperoleh dan telah sesuai dengan 

masalah yang ada, tahap selanjutnya yaitu classifying. Dalam tahap ini peneliti 

membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh 

dengan memilah kembali dan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan 

masalah yang ada, baik berupa wawancara maupun doumentasi dengan tujuan 

agar peneliti bisa membentuk sebuah hipotesa dan mempermudah dalam 

pengolahan data. 

3. Verifying 

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh bukti informasi dan data dari 

lapangan, serta melakukan crosschek validasinya. Dalam hal ini peneliti terjung 

langsung ke lapangan dengan melakukan research di Pengadilan Agama kelas 1A 

Makassar. 

4. Analyzing 
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Analyzing adalah proses yang dilakukan peneliti dengan melakukan 

penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk agar mudah dimengerti dan dibaca. 

Dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar dan disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang 

penulis angkat. 

5. Concluding 

Concluding adalah hasil suatu proses atau bisa disebut juga dengan 

kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, baik itu berupa wawancara 

ataupun dokumentasi. 

 



 

 

85 

 

BAB IV 

IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH 

ISTRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A 

 

A. Gambaran Umum Pegadilan Agama Makassar Kelas 1A 

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

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.
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Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 

1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 

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. 

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: 

Batas-Batas wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 

Makassar: 

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bone 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

dahulunya hanya terdiri 9 (sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 
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14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima 

Belas) Kecamatan. 

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 

Agama Kelas 1A 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 

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 . 

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, 
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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 volume perkara. 

2. Visi Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

Visi dan Misi 

Pengadilan Agama Makassar 

 

Visi 

 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan 

profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.” 

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa 

bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 

maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas 

KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. 

Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 

menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. 

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke 

depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 

pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran 

keadilan masyarakat. 

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam 

proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan 

hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum 
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dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah 

terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.      

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 

tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk 

mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 

a) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses 

peradilan. 

b) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

c) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

d) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

Misi 

Pertama 

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung 

makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan 

profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan 

transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan 

biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia 

reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat 

terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan 

selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis 

dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman." 
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Kedua 

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan 

tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia 

dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. 

Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar pelaksanaan tugas 

lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara 

tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para 

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara 

yang cepat dan biaya perkara yang murah. 

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif 

terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang 

efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap 

berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan 

yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan 

terhadap lembaga peradilan." 

Ketiga 

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi dan 

manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan 

manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. 

Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah 
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ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi 

dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum." 

Keempat 

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa 

tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum 

akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana 

gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana 

keuangan yang cukup dan lain-lain." 
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3. Struktur Organisasi Pengadila Agama Makassar Kelas 1A 
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B. Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah Istri 

Memutuskan suatu perkara pada dasarnya majelis hakim mengacu pada al-

Qur‟an, hadis, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu hakim juga 

sangat memperhatikan berbagai hal seperti fakta-fakta atau bukti yang ada dalam 

persidangan sebagai suatu penunjang untuk memperoleh suatu putusan yang 

konkret.  

Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak diperkenankan untuk 

memihak salah satu dari yang berperkara, akan tetapi beberapa kondisi tertentu 

hakim menggunakan hak ex officio untuk melindungi hak-hak perempuan pada 

pasca perceraian seperti haknya dalam menerima nafkah iddah. Hak ex officio ini 

merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggungjawab yang 

diberikan negara kepada hakim untuk melakukan tindakan hukum secara konkret 

dipersidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tanpa 

harus ada permintaan.  

 Memberikan nafkah iddah untuk istri yang diceraikan merupakan salah 

satu kewajiban suami yang berdasarkan hukum Islam. Dijelaskan dalam QS al-

Talaq/65: 6-7 bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi 

segala kebutuhan istri yang telah diceraikan hingga masa iddahnya berakhir sesuai 

dengan kemampuannya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Inpres RI Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 149 bahwa terkait masalah berakhirnya suatu hubungan 

rumah tangga, suami berewajiban memberikan nafkah iddah kepada istrinya 

selama tidak dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz serta tidak dalam keadaan hamil.  
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Namun karena tidak ditemukan nominal yang menjadi patokan nilai dari 

nafkah iddah baik di al-Qur‟an maupun di Kompilasi Hukum Islam, melainkan 

hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. maka hakim 

diwajibkan berijtihad untuk menentukan besaran nilai nafkah iddah tersebut yang 

tidak terdapat dalam sumber hukum yang menjadi pedoman hakim untuk 

memutuskan perkara. Akan tetapi hasil dari ijtihad hakim tersebut tidak berlaku 

secara umum melainkan hanya berlaku untuk perkara yang ditanganinya saat itu. 

 Sesuai dengan hasil wawancara intensif bersama dua orang narasumber 

kunci yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yaitu Drs. 

Muhammad Yunus dan Drs. Faisal, M. H. yang keduanya merupakan hakim 

senior di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, terkait tentang dasar hukum 

yang digunakan hakim dalam berijtihad untuk menentukan besaran nilai nafkah 

iddah istri.  

Wawancara dengan narasumber Drs. Muhammad Yunus yang 

dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 yang menuai beberapa hasil 

yang berkenaan dengan dasar hukum penentuan kadar nakah iddah istri. Menurut 

Drs. Muhammad Yunus, dalam menentukan kadar nafkah iddah istri terlebih 

dahulu majelis hakim melihat keadaan istri selama dia hidup bersama dengan 

suaminya, kemudian menimbang dari berapa banyak penghasilan suaminya. 

Setelah data tersebut telah terkumpul barulah majelis hakim menentukan berapa 

banyak yang akan dibebankan kepada suami untuk membayar nafkah iddah 
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istrinya. Sesuai dengan kepatutan dan kemampuan si suami berdasarkan apa yang 

telah diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.1 

Dari hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Yunus memberikan 

penjelasan bahwa, majelis hakim menggunakan al-Qur‟an dan hadis sebagai dasar 

hukum utama dalam menentukan kadar nafkah iddah istri serta merujuk pula 

kepada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami 

memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan. Adapun hadis yang 

digunakan para hakim sebagai dasar hukum dalam menentukan nafkah iddah istri, 

yaitu: 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam 
berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata; telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bakr bin Abu Al Jahm berkata; 
aku dan Abu Salamah menemui Fatimah binti Qais ia berkata, "Suamiku telah 
menceraiku dan tidak memberikan kepadaku tempat tinggal dan nafkah. 
Kemudian ia memberiku sepuluh qafiz yang ada pada anak pamannya, yaitu 
lima qafiz gandum dan lima qafiz kurma. Kemudian aku datang kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku katakan hal tersebut kepada 
beliau. Beliau pun bersabda: 'Ia telah benar'. Dan beliau memerintahkan aku 
agar melakukan iddah di rumah Fulan.' Suaminya telah mencerainya dengan 
talak tiga. (HR. Sunan an-Nisa‟i No. 3495)2 

Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian 

nafkah iddah harus menyesuaikan akan kemampuan dari suami dan kepatutan 

akan kebutuhan si istri sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.  

                                                 
1
 Wawancara Interaktif dengan Hakim Senior Drs. Muhammad Yunus Pada Tanggal 21 

Desember 2021. 
2
 Al-Nasa‟i, Sunan al-Nasa‟i:Jilid VI (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), h. 144-145. 
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Pada wawancara selanjutnya bersama dengan Drs. Faisal, M. H. yang 

dilakukan pada hari Kamis, 23 Desember 2021. Memberikan penjelasan lebih 

lanjut mengenai dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam 

penentuan kadar nafkah iddah istri. Dari wawancara tersebut, Drs. Faisal, M.H. 

menjelaskan bahwa terdapat dua keadaan dalam penentuan besaran nafkah iddah 

istri. Pertama, jika perceraian tersebut karena cerai talak maka merujuk kepada 

pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j. 

pasal 149 huruf (a), pasal 152 dan pasal 133 ayat 1 dan 2 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam. Yang kemudian terdapat kriteria penentuan besaran nafkah iddah 

yang tertuang dalam SEMA No. 7 Tahun 2012.3 

Adapun kriteria yang dimaksud dalam SEMA No.7 Tahun 2012 yaitu, 

melihat dari kemampuan suami, kepatutan, lamanya masa perkawinan, dan 

penghasilan suami yang dibawah pulang kerumah (take home pay). Selanjutnya 

Drs. Faisal, M.H. menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai SEMA No. 3 Tahun 

2018 tentang penyempurnaan SEMA No. 7 Tahun 2012 yang isinya berbunyi, 

dalam menentukan besaran nafkah iddah harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan, menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar 

hidup istri. 

Pendapat tersebut selaras dengan pertimbangan hakim dalam salinan 

putusan perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mks yang dalam perkara tersebut 

merupakan perkara cerai talak dan memiliki konsekuensi hukum yang harus 

                                                 
3
 Wawancara Interaktif dengan Hakim Senior Drs. Faisal, M.H. Pada Tanggal 23 

Desember 2021. 
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dibebankan kepada suami atas akibat dari suatu perceraian. Begitu pula pada 

pertimbangan hakim dalam salinan putusan perkara Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. 

Mks dan salinan putusan perkara Nomor 741/Pdt.G/2019/PA.Mks.  

Kedua, mengakomodir pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman 

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Jika perceraian 

dikarenakan karena cerai gugat maka istri dapat diberikan nafkah iddah selama 

tidak terbukti nusyuz, hal ini tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. 

Selain itu, Drs. Faisal, M.H. juga menyebutkan beberapa kitab yang dia 

gunakan untuk menambah dasar hukumnya dalam berijtihad terkait masalah 

penentuan besaran nilai nafkah iddah istri, diantaranya: 

- Kitab I‟anatut Thalibin juz IV  

“Apabila istri menolak untuk pindah tempat bersama suami, maka tidak 
wajib atas suami untuk memberikan nafkah.” 

- Kitab Al Muhadzdzab juz II 

“Apabila suami mencerai istri sesudah dukhul dengan talak raj‟i, maka istri 
berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.” 

- Kitab Al Iqna‟ juz II 

“Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj‟i yaitu 
tempat tinggal dan nafkah.” 

- Kitab Al Fiqhu „ala Madzahibil Arba „ah juz IV 

“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya 
yang ditalak raj‟i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah 
ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.” 

- Kitab Qalyubijuz IV 

“Nafkah dan pakaian wajib atas suami yang menalak istrinya yang sedang 
hamil karena firman Allah: „Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak 
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itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafahnya hingga mereka 
bersalin‟*) hak untuk si istri dengan sebab kehamilannya. Dalam qau yang 
lain untuk kehamilan dirinya. 
*)QS al-Thalaq ayat 6. 

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan yang dapat 

memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam 

menentukan besaran nafkah iddah yang akan diberikan kepada istri sebagai salah 

satu akibat terjadinya suatu perceraian yang sesuai dengan keadaan lapangan, 

yaitu bahwa berkenaan dengan kapasitas seorang hakim di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A sebagai mujtahid belumlah terpenuhi, akan tetapi sebagai 

karena hakim ditugaskan oleh negara dalam hal menyelesaikan suatu perkara, 

maka saat hakim tidak menemukan hukum yang menjadi pedomanan dalam 

memutuskan perkara di sumber hukum yang ada, maka hakim akan memiliki hak 

untuk memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan hasil pemikirannya 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sejalan dengan ketentuan-

ketentuan dalam hukum Islam. 

Selain itu, melihat antara sumber hukum yang digunakan hakim baik itu di 

al-Qur‟an maupun Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA), memiliki singkronisasi diantara ketiga sumber tersebut dalam 

menentukan besaran nilai nafkah iddah yang akan diberikan kepada istri. 

Ketiganya memberikan penjelasan bahwa dalam menentukan besaran nilai nafkah 

iddah istri, harus memerhatikan antara kepatutan dan keadilan untuk kedua bela 

pihak. 

Akan tetapi, yang menjadi problem dan belum dilirik oleh hakim dalam 

penyelesaian nafkah iddah ini adalah hakim hanya menentukan dasar hukum 
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untuk istri pada umumnya saja. Sedangkan kita ketahui bahwa tidak semua status 

sosial dan ekonomi masyarakat terutama seorang istri itu adalah sama, ada istri 

yang memiliki profesi (wanita karier) dan ada pula istri yang hanya sebagai ibu 

rumah tangga (non karier). Sehingga hal tersebut juga merupakan sesuatu yang 

perlu diperhatikan hakim dalam penentuan besaran nilai nafkah iddah istri untuk 

mencapai suatu keadilan bukan hanya keadilan antara suami istri, tapi juga untuk 

keadilan diantara para istri yang berkarier dengan istri yang non karier. 

C. Perbedaan Penentuan Kadar Nafkah Iddah Istri Wanita Karier dengan 

Non Karier 

Dalam wawancara interaktif dengan kedua narasumber yang merupakan 

hakim pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, keduanya memberikan 

jawaban yang sama terkait penentuan besaran nafkah iddah yang akan diberikan 

kepada istri. Menurut mereka meskipun istri tersebut merupakan wanita karier 

ataupun non karier tidak ada perbedaan dalam penentuan besaran nafkah iddah 

yang akan diberikan.  

Dalam pemberian nafkah iddah tetap merujuk kepada al-Qur‟an dan hadits 

sebagai suatu kewajiban suami saat terjadi perceraian. Serta melihat ke SEMA 

No. 7 tahun 2012 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam penentuan kriteria besaran 

nafkah iddah yang akan diberikan kepada istri.  

Pendapat kedua narasumber tersebut selaras dengan pertimbangan hakim 

dalam salinan putusan perkara Nomor 821/Pdt.G/2019/PA.Mks yang dalam 

perkara tersebut perempuan yang berperkara memiliki pekeraan (wanita karier) 
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namun dalam pertimbangan majelis hakim tidak sama sekali mempertimbangkan 

status pekerjaannya sebagai wanita karier dalam menentukan besaran nafkah 

iddah yang wajib dibayarkan oleh mantan suami. Selain itu pada salinan putusan 

perkara Nomor 1361/Pdt.G/ 2021/PA.Mks dan salinan putusan perkara Nomor 

1387/Pdt.G/2021/PA.Mks juga tidak ditemukan status pekerjaan istri menjadi 

salah satu kriteria penentuan besaran nafkah iddah. Akan tetapi dalam 

menentukan besaran nafkah iddah istri baik itu pekara cerai talak maupun cerai 

gugat keduanya berlandaskan pada kriteria yang terdapat dalam SEMA No. 7 

Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang 

mana dalam hal ini yang menjadi kriteria penentuan besaran nilai nafkah iddah 

tersebut yaitu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, menggali fakta 

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, dan melihat 

lamanya suatu hubungan suami istri yang terjaling diantara mereka. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut para hakim yang di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A, status pekerjaan seorang wanita tidak menjadi dasar 

penentuan dalam mempertimbangkan nilai besaran nafkah iddah. 

Dari keempat kriteria yang disebutkan dalam SEMA No.3 tersebut yang 

kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dijelaskan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

- Keadilan dan kepatutan 

Melihat dari tuntutan istri terkait masalah nafkah yang harus dibayar oleh 

suami, selanjutnya ketika suami telah menentukan jumlah yang disanggupinya 

maka hakim akan membandingkan antara tuntutan istri dengan penghasilan suami 
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yang didapatkan dari pekerjaanya kemudian melihat kembali jumlah pemberian 

tersebut dan apakah patut dan sudah adil untuk kedua belah pihak.  

 

- Kemampuan ekonomi suami 

Terkait kemampuan suami, hakim pada dasarnya menentukan besaran nilai 

biaya penghidupan untuk istri berdasarkan kemampuan suami tersebut yaitu 

dengan melihat pekerjaan suami. Berdasarkan hal tersebut hakim dapat 

memperkirakan berapa penghasilan suami setiap bulannya yang nantinya akan 

menjadi tolak ukur hakim dalam memperhitungkan berapa besaran nilai nafkah 

yang seharusnya diberikan kepada istrinya. Selain itu, dengan melihat penghasilan 

suami tersebut hakim juga dengan keyakinan dan kemampuannya akan 

menetapkan kadar sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu 

sendiri. 

- Kebutuhan hidup istri 

Melihat dari biaya hidup keseharian istri sewaktu masih berumah tangga, 

maka hakim dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan hidup istri yang 

selayaknya diperoleh istri pada saat pasca perceraian. 

- Lamanya hubungan rumah tangga  

Dengan mengetahui usia perkawinan yang berperkara, maka hakim dapat 

mempertimbangkan untuk pemberian nafkah iddah istri dengan menggunakan sisi 

kemanusiaan hakim itu sendiri. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk rasa 

terima kasih kepada istri atas pengabdiannya kepada suami selama perkawinan, 
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baik itu mengurus keperluan hidup suami, mengurus rumah tangga, mengurus 

anak-anaknya, dan sebagainya. 

Menilik dari penjelasan kriteria yang tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 

2018 tersebut sangat memperhatikan akan keadilan untuk kedua belah pihak yang 

berperkara dan memastikan bahwa dari keputusan yang dihasilkan tidak ada yang 

akan dirugikan. Oleh karenanya, para hakim menjadikan kriteria tersebut sebagai 

pedoman mereka dalam menentukan besaran nilai nafkah yang akan diberikan 

kepada istri.  

Memang benar bahwa dalam kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam 

SEMA No. 3 Tahun 2018 sangat memperhatikan akan keadilan untuk pasangan 

suami istri. Namun, disisi lain ketika hakim hanya menggunakan kriteria tersebut 

sebagai suatu pedoman untuk mengadili perkara penentuan nafkah iddah secara 

umum, maka menurut pengamatan peneliti sendiri hal tersebut akan menimbulkan 

ketidak adilan untuk para istri. Apalagi keadaan para istri yang diceraikan tidaklah 

sama, ada yang diceraikan tetapi istri tersebut merupakan wanita karier dan ada 

pula istri yang diceraikan dalam keadaan istri tersebut hanyalah seorang ibu 

rumah tangga. 

Dari keadaan tersebut dapat diketahui bahwa dengan istri yang ditinggal 

dalam keadaan dia sebagai wanita karier otomatis akan memiliki mental serta 

kesiapan diri ketika berpisah dengan suaminya dengan penghasilannya sendiri. 

Berbeda dengan istri yang ditinggal dalam keadaan hanya sebagai ibu rumah 

tangga (non karier) dimana istri tersebut tidak memiliki kesiapan secara mental 

serta tidak memiliki penghidupan sendiri dan hanya mengharap penghidupan dari 
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hasil kerja suaminya. Keadaan inilah yang seharusnya juga menjadi salah satu 

pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nilai nafkah iddah yang akan 

diberikan kepada istri. 

Dari hasil wawancara sebelumnya ditarik kesimpulan bahwa hakim di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam penentuan besaran nilai nafkah 

iddah tidak membedakan antara istri yang berkarier dengan istri yang non karier 

terkait soal kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kadar 

nafkah tersebut. Para majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam 

menentukan besaran nilai nafkah iddah istri hanya bepatokan pada keadilan serta 

kepatutan yang tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut. Sehingga tanpa 

disadari banyak istri yang ternyata mendapatkan ketidakadilan terkait masalah 

penentuan besaran nafkah iddah tersebut. 

Sebagai contohnya, ketika terjadi perceraian antara istri yang diceraikan 

dalam keadaan sebagai wanita karier dengan istri dalam keadaan wanitan non 

karier. Kemudian keluar putusan bahwa nafkah iddah yang diberikan kepada istri 

yang berkarir lebih besar nilainya dibandingkan besaran nilai nafkah iddah yang 

diberikan kepada istri yang non karier. Disinilah bisa dilihat ketidak adilan yang 

terjadi antara istri dengan istri ketika tidak menjadikan pekerjan atau status 

seorang istri tersebut sebagai salah satu faktor dalam penentuan besaran nilai 

nafkah iddah tersebut.  

Maka dari itu dalam penentuan besaran nilai nafkah iddah istri, sangat 

penting untuk menjadikan status seorang istri sebagai salah satu faktor penentu 

besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada suami. Sehingga bukan hanya 
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keadilan antara suami istri yang dapat tercapai akan tetapi keadilan untuk istri  

dengan istri pun bisa terpenuhi dalam menerima haknya akibat dari perceraian. 

D. Upaya Hakim dalam Memastikan Terlaksanannya suatu Putusan 

Salah satu isu yang mengemuka dalam konteks putusan Pengadilan Agama 

dan perlindungan terhadap hak-hak istri adalah mengenai kekuatan eksekutorial 

putusan yang berlandaskan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memang 

dalam kurung waktu terakhir, terdapat sejumlah permasalahan dalam eksekusi 

biaya nafkah yang dibebankan kepada suami. Secara umum, pelaksanaan putusan 

cerai talak yang disertai dengan pembebanan biaya nafkah iddah kepada pihak 

suami di Pengadilan Agama direalisasikan dengan menempuh dengan dua cara, 

yaitu pelaksanaan secara sukarela dan pelaksanaan putusan dengan mekanisme 

eksekusi oleh pengadilan.  

Pada dasarnya, pemberian hak nafkah iddah memang diberikan secara 

sukarela oleh suami kepada istrinya. Akan tetapi jika suami menolak untuk 

memberikan hak istri tersebut maka bisa diajukan permohonan eksekusi oleh istri. 

Permohonan ini sangat penting untuk dilakukan oleh istri karena pemberian 

nafkah iddah ini tidak ada di dalam putusan karena belum terjadi talak. Sehingga 

ketika tidak ada permohonan untuk melakukan eksekusi maka pengadilan tidak 

dapat melaksanakan eksekusi tersebut secara paksa. Permohonan eksekusi 

tersebut biasanya berupa suatu gugat balik atau rekonvensi yang diajukan oleh 

istri yang kemudian hakim mencantumkan reonvensi tersebut kedalam 

penetapannya. 
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Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan mengenai 

batas waktu pembayaran nafkah iddah. Namun dari hasil wawancara interaktif 

bersama kedua narasumber yang merupakan hakim Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1A menguraikan bahwa urusan ikrar talak dan beban kewajiban membayar 

nafkah iddah harus diperlakukan sebagai peristiwa hukum yang saling berkaitan 

juga.  

Pada awalnya seorang suami harus dinyatakan terlebih dahulu telah 

menceraikan istrinya sebelum dia dibebani atau dihukum untuk membayar nafkah 

iddah. Namun pada permasalahan eksekusi putusan pembayaran nafkah iddah 

dalam kasus ini akan menjadi lebih sukar untuk terlaksana jika eksekusi tersebut 

dilakukan setelah pengucapan ikrar talak. Hal ini dikarenakan kebanyakan suami 

setelah mengucapkan ikrar talak mereka tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

membayar nafkah iddah.  

Cara pemenuhan hak-hak istri atas nafkah seperti ini tidaklah selaras 

dengan kehendak untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka 

secara tepat dan cepat, terlebih lagi ada adagium dalam hukum yang menyatakan 

bahwa suatu keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.  

Sehingga menurut Drs. Muhammad Yunus. dalam wawancara interaktif 

kami pada hari Selasa, 21 Desember 2021 menyampaikan bahwa majelis hakim 

pengadilan agama pada umumnya menyarankan agar pembayaran nafkah iddah 

dilakukan terlebih dahulu kepada istri yang hendak ditalak sesaat pengucapan 

ikrar talak. Selanjutnya ketika suami ternyata belum mampu membayar nafkah 

iddah tersebut maka hakim akan menunda pengucapan ikrar talak tersebut dan 
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memberikan batas waktu selama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan 

pembayaran nafkah iddah tersebut.  

Terkait penentuan batas waktu tambahan tersebut telah diatur dalam 

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang 

penyebarluasan kompilasi hukum Islam. 

Drs. Faisal, M.H. kemudian menerangkan lebih lanjut saat wawancara 

kami pada hari Kamis, 23 Desember 2021 bahwa dalam pemberian batas waktu 

ini juga memiliki dua situasi, yang pertama ketika perkara tersebut merupaka cerai 

talak maka ketika seorang suami masih belum mampu membayar nafkah iddah 

tersebut selama batas waktu yang telah diberikan maka akibat hukumnya adalah 

pengguguran putusan akan izin ikrar talak yang awalnya memiliki kekuatan 

hukum. Dan yang kedua ketika perkara tesebut merupakan cerai gugat maka 

akibat hukum yang akan berlaku kepada suami yaitu penahanan akta cerai. 

Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah sebelum ikrar talak sudah banyak 

dilaksanakan oleh beberapa pengadilan sejak Mahkamah Agung mengeluarkan 

peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang 

merupakan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 

di huruf C in casu nafkah iddah, mut‟ah dan madliyah, dengan tujuan menjamin 

hak-hak seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya untuk mendapatkan 

haknya atas akibat dari suatu perceraian. 

Dari penjelasan para narasumber tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

hakim telah memberikan upaya hukum berupa pembatalan izin talak dan 
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penahanan akta cerai untuk suami dalam memastikan terlaksananya sebuah 

putusan akibat dari perceraian, serta menjaga hak istri agar dibayarkan sesaat 

sebelum pengucapan ikrar talak. 

Metode pelaksanaan pembayaran nafkah iddah yang dilakukan sebelum 

ikrar talak ini juga merupakan sebuah rumusan terbaru yang sangat bermanfaat 

untuk melindungi hak-hak istri yang mana dahulunya pembayaran hak istri 

dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak, tidak dipungkiri pula bahwa banyak 

sekali masalah yang kemudian muncul akibat dari peristiwa tersebut seperti suami 

yang lepas tanggung jawab akan pembayaran nafkah iddahnya.  

Apabila kemudian istri memimta hak nafkah iddahnya dengan cara 

meminta pengadilan untuk mengeksekusi, akan ada biaya yang dikeluarkan dan 

kadang kala biaya untuk melakukan eksekusi itu tidaklah murah. Sehingga banyak 

istri kemudian tidak jadi melakukan pengeksekusian tersebut dikarenakan 

biayanya yang terbilang cukup mahal. 

Dengan demikian penundaan ikrar talak dalam kasus cerai talak serta 

penahanan akte cerai dalam kasus cerai gugat, akan menjadi langkah andalan bagi 

Pengadilan Agama yang  paling efektif dalam menjaga hak-hak istri agar 

terpenuhinya rasa keadilan. Menurut peneliti sendiri upaya yang dilakukan oleh 

hakim bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dimana terpenuhinya  hak istri 

berupa nafkah iddah dan menghindarkan dari kemudaratan yang berupa 

pengingkaran suami untuk memenuhi hak istri dan ingkar dari kewajibannya.  



 

 

108 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Menilik dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Dalam penentuan besaran nafkah iddah yang akan diberikan kepada istri 

oleh suami, majelis hakim memiliki beberapa dasar hukum yang 

digunakan dalam menentukan kriteria penentuan besaran nafkah iddah istri 

diantaranya adalah al-Qur’an dan hadits, SEMA No. 7 Tahun 2012 yang 

kemudian disempurnakan  oleh SEMA No. 3 Tahun 2018. 

b. Dalam penentuan besaran nilai nafkah iddah istri, majelis hakim perlu 

mempertimbangan status seorang istri untuk menjadi salah satu faktor 

penentu besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada suami. 

Sehingga bukan hanya keadilan antara suami istri yang dapat tercapai akan 

tetapi keadilan untuk istri  dengan istri pun bisa terpenuhi. 

c. Dengan adanya penundaan ikrar talak dan penahanan akte cerai sebagai 

upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menjamin terlaksananya suatu 

putusan itu menjadi langkah andalan bagi Pengadilan Agama yang  paling 

efektif dalam menjaga hak-hak istri agar terpenuhinya rasa keadilan.  Serta 

menjaga kemaslahatan dimana terpenuhinya  hak istri berupa nafkah iddah 

dan menghindarkan dari kemudaratan yang berupa pengingkaran suami 

untuk memenuhi hak istri dan ingkar dari kewajibannya.
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas mengenai Kadar Nafkah 

Iddah Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, maka 

peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Hakim  

Kiranya dapat menjadikan status istri sebagai salah satu faktor untuk 

menetapkan suatu putusan dan memaksimalkan upaya yang dilakukan agar 

putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh suami terkhususnya pada perkara cerai 

talak maupun cerai gugat dan pembebanan nafkah iddah kepada suami atas akibat 

dari suatu perceraian. 

2. Bagi Masyarakat 

Salah satu akibat suatu perceraian adalah suami berkewajiban untuk 

memberikan nafkah iddah kepada istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

pasal 149 Inpres Kompilasi Hukum Islam. Sehingga diharapkan agar dapat 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Jika tertarik melakukan penelitian yang serupa alangkah baiknya 

menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait 

dengan faktor-faktor lain yang dianggap mampu memberikan pandangan lain 

dalam hal penentuan kadar nafkah iddah. Adapun dengan selesainya tesis ini 

penulis mengharapkan adanya sumbangan pemikiran yang dapat menjadi rujukan-

rujukan terbaru untuk peneliti selanjutnya.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

CATATAN DARI HAKIM Drs. FAISAL, M.H. 

1. Nafkah iddah/akibat talak : Pasal 149 huruf (b) KHI. 

2. Kriteria penentuan besaran nafkah iddah 

a. SEMA No. 7 Tahun 2012: 

- Kemampuan suami; 

- Kepatutan (lamanya masa perkawinan) 

- Penghasilan/gaji suami (take home pay) = Penghasilan suami yang 

dibawa pulang ke rumah. 

b. SEMA No. 3 Tahun 2018 (penyempurnaan SEMA No. 7 Tahun 2012): 

- Harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan; 

- Menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar 

hidup istri. 

3. Iddah diberikan sepanjang istri tidak nusyuz. (Cerai Gugat) 

- Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum. (dituangkan dalam 

SEMA No. 3 Tahun 2018) 

4. Amar dalam cerai gugat: dapat ditambahkan: 

“yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akte cerai (SEMA No. 2 

Tahun 2019).” 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                                                   PUTUSAN

Nomor 1387/Pdt.G/2021/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili  perkara-

perkara  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim,  menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX,   Laki  Laki,   30    Tahun,  Warga  Negara   Indonesia,

Pekerjaan   Wiraswasta,    Agama   Islam, beralamat  di

Kelurahan Tamalanrea Jaya  Kecamatan    Tamalanrea,

Kota   Makassar,   Provinsi   Sulawesi   Selatan,  yang

dalam  hal ini diwakili oleh kuasanya, Muzakkir, SH   dan

Megawati Nasir, SH, MH,  kesemuanya  adalah  Advokat

dan    Penasehat    Hukum   pada    Kantor    Advokat

“MUZAKKIR.S.H &   PARTNER’S”,  beralamat Kantor di

Jl.Karaeng Makkawari Komp.   The  Dzaky  Town  Blok  A.

7  Kecamatan  Somba Opu Kelurahan   Samata,   Gowa

Sulawesi    Selatan,   No.   HP   :   085395959501  /

081356097789, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

06 Juni   2021,   Register   Kuasa   Pengadilan   Agama

Makassar, Nomor   630/SK/VI/2021    tanggal   15   Juni

2021,    sebagai    Pemohon    Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXX,  Perempuan,  Umur  30  Tahun, Warga Negara  Indonesia,

Pekerjaan   Wiraswasta,   bertempat   tinggal   Kelurahan

Tamalanrea    Kota    Makassar    Provinsi   Sulawesi

Selatan,  yang dalam hal  ini  diwakili  oleh kuasanya, Abd.

Gafur, SH  dan  Muh.  Zulhajar Syam, SH, Advokat dan

Penasihat  Hukum   dari   Kantor   Lembaga   Bantuan

Hukum  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)

                                    Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer
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Kota  Makassar,  alamat  di  Jalan   Anggrek  Raya  No.  11

Komp. Maizzonette, Panakukang-Makassar,  Telp.  081 241

239  399    Makassar,     berdasarkan    Surat    Kuasa

Khusus   tanggal  04  Juli 2021, Register Kuasa Pengadilan

Agama   Makassar,   Nomor   778/SK/VII/2021/PA  Mks

tanggal  27  Juli  2021,   sebagai  Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon  serta para saksi di muka

sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa  pemohon  melalui  kuasanya  dalam  surat  permohonannya

bertanggal  14  Juni   2021  dengan  perubahan  dan  perbaikannya,  telah

mengajukan  permohonan  cerai  talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1387/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal

17-06-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa  pada  tanggal 21 Juni 2018  pemohon  dan termohon melangsungkan

   pernikahan  yang  dilaksanakan  menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan

   ajaran  Agama  Islam  dan  dicatatkan  di Kantor Urusan Agama (KUA) Banda

   Aceh  Kecamatan  Baiturahman,  Kabupaten  Banda Aceh Prov. Aceh dengan

   nomor surat Akta Nikah No: 0124/002/VI/2018.

2.Bahwa  setelah  menikah, pemohon  dan termohon tinggal di kediaman orang

   tua   Pemohon   Kecamatan  Tamalanrea,  Kelurahan  Tamalanrea,  Kota

Makassar.

3.Bahwa  termohon  dan  pemohon setelah tinggal dirumah kediaman orang tua

   pemohon,  pemohon  dan termohon tinggal dirumah kontrakan,namun setelah

   keguguran,  pemohon  dan  termohon  memutuskan  untuk  kembali ke rumah
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   kediaman orang tua pemohon.

4.Bahwa   pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  antara  pemohon  dengan

   termohon dalam keadaan rukun layaknya suami   istri.

5.Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.

6.Bahwa  pertengkaran  antara pemohon dan termohon mulai terjadi sejak awal

   awal   pernikahan  dikarenakan  orang  tua  termohon  tidak  senang   dengan

   pekerjaan  pemohon  yang  bekerja  di  Sekolah musik dan meminta pemohon

   mencari pekerjaan lain;

7.Bahwa  puncak  pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu pada saat

   termohon  mengalami  keguguran  tepatnya  di  akhir  tahun 2019, yang mana

   pemohon  sangat  mendambakan  hadirnya buah hati di antara pemohon dan

   termohon,  namun  pada saat bersamaan pemohon mengetahui bahwa orang

   tua  termohon  pernah  bersumpah  bahwa  pernikahan  antara  pemohon dan

   termohon  tidak  akan  dikarunia anak jika pemohon masih bekerja di Sekolah

   musik   karena   di   mata   orang  tua  termohon  musik  itu  haram,  sehingga 

   pemohon sangat kecewa.

8.Bahwa   pemohon   baru   mengetahui   bahwa   orang  tua  termohon  pernah

   bersumpah apabila pemohon masih bekerja disekolah musik maka selama itu

   rumah  tangga  pemohon  dan  termohon  tidak akan diberkahi dan tidak akan

   dikaruniai  anak, setelah  termohon  mengalami keguguran dan dan termohon

   sendirilah yang menyampaikan hal tersebut kepada pemohon.

9.Bahwa  setelah  kejadian  tersebut  hubungan  antara pemohon dan termohon
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   sudah tidak harmonis lagi.

10.Bahwa  termohon setiap marah selalu meminta untuk segera diceraikan saja

terlebih jika pemohon pulang malam karena alasan pekerjaan.

11.Bahwa  pemohon  dan  termohon  sejak  awal bulan Desember 2020 sampai

    dengan   sekarang   sudah   tidak   tinggal   bersama   lagi   dan  sudah  tidak

    berhubungan layaknya suami istri.  Pemohon saat ini memilih tinggal dirumah

    saudaranya dan termohon tetap tinggal di rumah orang tua pemohon .

12.Bahwa  termohon  saat  ini  diterima bekerja sebagai tenaga kontrak di salah

satu   kantor  institusi  di  Toraja,  namun  setiap  minggunya  pulang  lagi  ke

Makassar dan tetap tinggal dirumah kediaman orang tua pemohon.

13.Bahwa  pemohon  mengajukan  permohonan  cerai  ini salah satu alasannya

    karena   selalu   didesak   oleh  termohon  untuk  segera   diceraikan  selama

    pemohon masih bekerja di sekolah musik .

14.Bahwa  atas  sikap  termohon,  pemohon  merasa  sangat tidak dihargai.dan

    termohon   selalu   mencari  cari   kesalahan   pemohon  hingga   memancing

    kemarahan pemohon.

15.Bahwa  atas  dasar  uraian  di  atas,  permohonan pemohon telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun

1974  jo.  Peraturan  Pemerintah  No. 9  Tahun  1975 pasal 19 Jo. Kompilasi

hukum Islam Pasal 116.

16.Bahwa   pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil  yang sampaikan di atas, maka  mohon kiranya

Ketua  Pengadilan  Agama  kelas  1A  Makassar  c.q   majelis  hakim  yang
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memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

dengan menyatakan sebagai berikut: 

1.Mengabulkan permohonan pemohon.

2.Memberi   izin   kepada   pemohon,   XXXXXXXXXXXX   untuk

menjatuhkan  talak  satu raje’i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX

3.Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  yang

berlaku;

Dan atau:  

Ketua  pengadilan  Agama Kelas  1A Makassar  /  Ketua,  Majelis  Hakim  yang

mengadili  dan memutus perkara ini  berpendapat  lain,  dalam peradilan yang

baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

pemohon dan termohon telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah

berupaya untuk  mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi  tidak

berhasil,  kemudian  pemohon dan  termohon  diperintahkan  untuk  menempuh

upaya mediasi di hadapan Mediator yang telah ditetapkan, yang oleh Mediator

tersebut dinyatakan tidak berhasil; 

Bahwa dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal

14 Juni 2021 dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh kuasa pemohon

tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya

telah mengajukan jawaban konvensi  dan gugatan rekonvensi  secara tertulis

bertanggal 16 Agustus 2021, sebagaimana yang termuat dalam berita acara

sidang perkara a quo; 

Bahwa  atas  jawaban  konvensi  dan  gugatan  rekonvensi  termohon

tersebut,  pemohon  melalui  kuasanya  telah  mengajukan  replik  konvensi  dan

jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 23 Agustus 2021, sebagaimana

yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo; 

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon tersebut,

termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan
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yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula,

sedangkan kuasa pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan

yaitu tetap pula pada dalil-dalil jawaban rekonvensi semula;  

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  kuasa  pemohon

telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1.Fotokopi  Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0124/002/VI/2018 atas nama pemohon

   dan  termohon,  yang  dikeluarkan  oleh  PPN KUA Kecamatan Baiturrahman,

   Kabupaten  Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan

   bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;

2.Fotokopi Bukti SMS termohon kepada pemohon, bermeterai cukup dan diberi

   kode P-2;

3.Fotokopi   Bukti  Chatingan  termohon  dengan  teman  termohon,  bermeterai

   cukup dan diberi kode P-3;

4.Fotokopi Bukti Obrolan WhatsApp antara pemohon dan termohon, bermeterai

   cukup dan diberi kode P-4;

5.Slip Gaji pemohon untuk bulan Mei 2021, Juni 2021, dan Juli 2021,bermeterai

   cukup dan diberi kode P-5;

6.Fotokopi  Bukti  SMS  dari kakak termohon, bermeterai cukup dan diberi kode

   P-6;

7.Fotokopi Kwitansi Pembayaran Motor, bermeterai cukup dan diberi kode P-7;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan pula

bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi  pertama,  XXXXXXXXXXXX,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

multimedia,  tempat  tinggal  di  Kelurahan  Tamalanrea  Jaya,  Kecamatan

Tamalanrea,  Kota  Makassar,  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  pemohon dan termohon sebagai  suami

istri,  menikah di  Banda Aceh,  Kabupaten Banda Aceh,  Provinsi  Aceh

pada sekitar tahun 2018;

- Bahwa  saksi  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan  pemohon,

saksi hanya berteman akrab dengan pemohon sejak kecil;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah,  pemohon  dan

termohon pernah rukun dan hidup serumah tangga sebagai suami istri

selama  kurang  lebih  1  (satu)  tahun,  serta  tinggal  di  Kelurahan

Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  perkawinan  pemohon  dan

termohon tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan

termohon, yaitu pada awal tahun 2019 mulai cekcok dan tidak harmonis,

karena selalu berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  sehingga  pemohon  dan

termohon  selalu  berselisih  dan  bertengkar  yaitu  karena  orang  tua

termohon  tidak  senang  dengan  pekerjaan  pemohon  yang  bekerja  di

Sekolah Musik dan meminta pemohon mencari pekerjaan lain, padahal

pemohon senang dengan profesinya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2020 sampai sekarang,

pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon

yang  meninggalkan  termohon  setelah  bertengkar,  pemohon  sekarang

tinggal  di  rumah saudara kandungnya di  Kelurahan Tamalanrea Jaya,

Kecamatan Tamalanrea, Kota Palopo;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  terjadi  pisah  tempat,  pihak

keluarga  telah  berupaya  untuk  merukunkan  dengan  menyarankan

pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  pemohon  dan  termohon  telah

putus hubungan komunikasi dan tidak ada lagi  saling memperdulikan,

sehingga telah sulit lagi untuk dirukunkan, apalagi pemohon menyatakan

sudah  enggan  untuk  rukun  dengan  termohon,  lebih  memilih  jalan

perceraian;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penghasilan  pemohon  dalam

pekerjaannya di Sekolah Musik;

Saksi  kedua,  XXXXXXXXXXXX,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

anggota TNI AD, tempat tinggal  di  Kelurahan Moncongloe Bulu,  Kecamatan
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Moncongloe,  Kabupaten  Maros,  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  pemohon dan termohon sebagai  suami

istri,  menikah di  Banda Aceh,  Kabupaten Banda Aceh,  Provinsi  Aceh

pada sekitar tahun 2018;

- Bahwa  saksi  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan  pemohon,

saksi hanya besahabat dengan pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah,  pemohon  dan

termohon pernah rukun dan hidup serumah tangga sebagai suami istri

selama  kurang  lebih  1  (satu)  tahun,  serta  tinggal  di  Kelurahan

Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  perkawinan  pemohon  dan

termohon tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan

termohon, yaitu pada awal tahun 2019 mulai cekcok dan tidak harmonis,

karena selalu berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  sehingga  pemohon  dan

termohon  selalu  berselisih  dan  bertengkar  yaitu  karena  orang  tua

termohon  tidak  senang  dengan  pekerjaan  pemohon  yang  bekerja  di

Sekolah Musik dan meminta pemohon mencari pekerjaan lain, padahal

pemohon senang dengan profesinya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2020 sampai sekarang,

pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon

yang  meninggalkan  termohon  setelah  bertengkar,  pemohon  sekarang

tinggal  di  rumah saudara kandungnya di  Kelurahan Tamalanrea Jaya,

Kecamatan Tamalanrea, Kota Palopo;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  terjadi  pisah  tempat,  pihak

keluarga  telah  berupaya  untuk  merukunkan  dengan  menyarankan

pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  pemohon  dan  termohon  telah

putus hubungan komunikasi dan tidak ada lagi  saling memperdulikan,

sehingga telah sulit lagi untuk dirukunkan, apalagi pemohon menyatakan
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sudah  enggan  untuk  rukun  dengan  termohon,  lebih  memilih  jalan

perceraian;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penghasilan  pemohon  dalam

pekerjaannya di Sekolah Musik;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  jawaban  dan  gugatan

rekonvensinya, termohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-

bukti surat yaitu berupa :

1.Fotokopi  Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0124/002/VI/2018 atas nama pemohon

   dan  termohon,  yang  dikeluarkan  oleh  PPN KUA Kecamatan Baiturrahman,

   Kabupaten  Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan

   bermeterai cukup, serta diberi kode T-1;

2.Fotokopi  Foto  Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bersama dengan perempuan

   lain  pada  tanggal  22  April  2021  (tanpa asli),  bermeterai cukup serta diberi

   kode T-2;

3.Fotokopi  Foto  Pemohon  bersama  dengan perempuan selingkuhannya yang

   bernama  Lilis  pada  tanggal  14  Maret  2021  (tanpa asli), bermeterai cukup,

   serta diberi kode T-3;

4.Fotokopi  Foto  Pemohon  bersama  dengan perempuan selingkuhannya yang

   bernama Lilis pada tanggal 10 September 2021 (tanpa asli), bermeterai cukup

   serta diberi kode T-4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, termohon telah mengajukan pula

bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi  pertama,  XXXXXXXXXXXX,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

karyawan  swasta,  tempat  tinggal  di  Kelurahan  Moncongloe  Lappara,

Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  pemohon dan termohon sebagai  suami

istri,  menikah di  Banda Aceh,  Kabupaten Banda Aceh,  Provinsi  Aceh

pada sekitar tahun 2018;

- Bahwa  saksi  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan  pemohon,

saksi hanya berteman akrab dengan pemohon;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah,  pemohon  dan

termohon pernah rukun dan hidup serumah tangga sebagai suami istri

selama  kurang  lebih  1  (satu)  tahun,  serta  tinggal  di  Kelurahan

Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  perkawinan  pemohon  dan

termohon tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan

termohon, yaitu pada awal tahun 2019 mulai cekcok dan tidak harmonis,

karena selalu berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  sehingga  pemohon  dan

termohon  selalu  berselisih  dan  bertengkar  yaitu  karena  orang  tua

termohon  tidak  senang  dengan  pekerjaan  pemohon  yang  bekerja  di

Sekolah Musik dan meminta pemohon mencari pekerjaan lain, padahal

pemohon senang dengan profesinya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2020 sampai sekarang,

pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon

yang  meninggalkan  termohon  setelah  bertengkar,  pemohon  sekarang

tinggal  di  rumah saudara kandungnya di  Kelurahan Tamalanrea Jaya,

Kecamatan Tamalanrea, Kota Palopo;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  terjadi  pisah  tempat,  pihak

keluarga  telah  berupaya  untuk  merukunkan  dengan  menyarankan

termohon agar kembali rukun dengan pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  pemohon  dan  termohon  telah

putus hubungan komunikasi dan tidak ada lagi  saling memperdulikan,

sehingga  telah  sulit  lagi  untuk  dirukunkan,  apalagi  pemohon  yang

enggan untuk rukun dengan pemohon;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penghasilan  pemohon  dalam

pekerjaannya di Sekolah Musik;

Saksi  kedua,  XXXXXXXXXXXX,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

karyawan  swasta,  tempat  tinggal  di  Kelurahan  Moncongloe  Lappara,

Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut :
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- Bahwa saksi  mengenal  pemohon dan termohon sebagai  suami

istri,  menikah di  Banda Aceh,  Kabupaten Banda Aceh,  Provinsi  Aceh

pada sekitar tahun 2018;

- Bahwa  saksi  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan  pemohon,

saksi hanya berteman akrab dengan pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah,  pemohon  dan

termohon pernah rukun dan hidup serumah tangga sebagai suami istri

selama  kurang  lebih  1  (satu)  tahun,  serta  tinggal  di  Kelurahan

Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  perkawinan  pemohon  dan

termohon tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan

termohon, yaitu pada awal tahun 2019 mulai cekcok dan tidak harmonis,

karena selalu berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  sehingga  pemohon  dan

termohon  selalu  berselisih  dan  bertengkar  yaitu  karena  orang  tua

termohon  tidak  senang  dengan  pekerjaan  pemohon  yang  bekerja  di

Sekolah Musik dan meminta pemohon mencari pekerjaan lain, padahal

pemohon senang dengan profesinya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2020 sampai sekarang,

pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon

yang  meninggalkan  termohon  setelah  bertengkar,  pemohon  sekarang

tinggal  di  rumah saudara kandungnya di  Kelurahan Tamalanrea Jaya,

Kecamatan Tamalanrea, Kota Palopo;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  terjadi  pisah  tempat,  pihak

keluarga  telah  berupaya  untuk  merukunkan  dengan  menyarankan

termohon agar kembali rukun dengan pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  pemohon  dan  termohon  telah

putus hubungan komunikasi dan tidak ada lagi  saling memperdulikan,

sehingga  telah  sulit  lagi  untuk  dirukunkan,  apalagi  pemohon  yang

enggan untuk rukun dengan pemohon;
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- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penghasilan  pemohon  dalam

pekerjaannya di Sekolah Musik;

Bahwa  selanjutnya  kuasa  pemohon  konvensi  telah  mengajukan

kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawaban

rekonvensinya semula, dan ia hanya memohon putusan majelis;

Bahwa  selanjutnya  kuasa  termohon  konvensi  telah  mengajukan

kesimpulan  secara  lisan  yaitu  tetap  pada  dalil-dalil  jawaban  dan  gugatan

rekonvensinya semula, dan ia hanya memohon putusan majelis;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  semua  berita

acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan pemohon adalah

seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan

pemohon dengan termohon berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg,

namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  serta  pemohon  dan  termohon  telah

menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator, Drs. H. Muh. Hasbi, MH,

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut

dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dari  jawab-menjawab  antara  pemohon  dan

termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakan karena faktor orang

tua termohon yang tidak senang dengan pekerjaan pemohon yang bekerja di

Sekolah Musik yang mengakibatkan terjadinya perselsihan dan pertengkaran

secara terus-menerus antara pemohon dan termohon;

Menimbang,  bahwa  termohon  konvensi  pada  prinsipnya  menolak

dengan seluruh dalil permohonan pemohon konvensi tersebut, kecuali hal-hal

yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  adanya  bantahan  dan  penolakan

termohon  konvensi  tersebut,  maka  kedua  belah  pihak  dibebani  wajib  bukti

(steplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P-1  dan  T-1,  telah  terbukti  bahwa  antara

pemohon  konvensi  dan  termohon  konvensi  masih  terikat  dalam  ikatan

perkawinan  yang  sah  (suami  istri),  sehingga  bukti  tersebut  dapat  dijadikan

dasar  oleh  pemohon  konvensi  untuk  mengajukan  permohonannya,  sesuai

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang telah diajukan oleh

pemohon konvensi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi masih

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

- Bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi pernah

rukun dan hidup serumah selama kuarng lebih 1 (satu) tahun, namun

belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi

mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2019 dan sejak tahun

2020  telah  terjadi  pisah  tempat  tinggal  hingga  sekarang,  karena

pemohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati  pemohon konvensi  dan

termohon konvensi agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak

berhasil;

- Bahwa  selama  persidangan,  pemohon  konvensi  telah

menunjukkan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai  dengan  termohon

konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti yang telah diajukan oleh

pemohon konvensi dalam perkara a quo dapat dinyatakan telah mendukung

dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon konvensi tersebut;

Menimbang,  bahwa  bukti-bukti  yang  telah  diajukan  oleh  termohon

konvensi,  baik bukti  saksi maupun bukti-bukti  surat (T-2, T-3, dan T-4) telah
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mendukung  dalil-dalil  pemohon  konvensi  mengenai  faktor-faktor  yang

mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;    

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  muka  merupakan petunjuk

bahwa   antara   pemohon   konvensi   dan   termohon   konvensi   telah   terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus,  dan  hingga  perkara  ini

diputus  telah  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  10 (sepuluh)  bulan  tanpa

nafkah pemohon konvensi kepada termohon konvensi;

Menimbang,  bahwa  dari  hal-hal  tersebut  di  muka,  maka  dapat

disimpulkan bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi tidak ada

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan

hukum  pemohon  konvensi  dan  termohon  konvensi  untuk  melakukan

perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  tujuan  disyari’atkannya  perkawinan  dalam  Islam

adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai  ”mitsaqon gholidhon” untuk

mewujudkan  rumah  tangga  sakinah  yang  diliputi  suasana  mawaddah

warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21

dan  rumusan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga kedua belah pihak

yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang,  bahwa  telah  terbukti  antara  pemohon  konvensi  dan

termohon  konvensi  sebagai  suami  istri  telah  tidak  terwujud  hubungan  yang

serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan

pandangan  sehingga  membiarkan  suatu  kehidupan  rumah  tangga  yang

dipenuhi  dengan  pertentangan-pertentangan  lahiriyah  dan  batiniyah

sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari

susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya

akan menambah penderitaan pemohon konvensi dan termohon konvensi dalam

melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka

dalam rumah tangga;
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Menimbang,  bahwa  keharusan  bagi  suami  istri  sebagaimana  yang

dikehendaki  oleh  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  yaitu  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia,  dan

memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan

pertengkaran  dan  siapa  yang  salah,  majelis  berkesimpulan  bahwa keadaan

rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi telah pecah (broken

marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap

adil  dan bermanfaat bagi pemohon konvensi dan termohon konvensi  adalah

perceraian;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  menurut  ajaran  Islam  perceraian

merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri

sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah

tidak bisa  ditegakkan  lagi  dalam rumah tangga tersebut  sebagaimana yang

dialami oleh pemohon konvensi dan termohon konvensi tersebut di atas, maka

perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang

tercantum  dalam  kitab  Ath-Tholaq  Minasy  Syariati  Islamiyah  Wal  Qonun,

halaman 40 :

وقد اختا ر الاسل م نظا م ا لطل قى حين تضطرب حيا ة الزوجين

ولم ينفع فيها نصح ول صلح وحين تصبح الرابطة الزوجين صورة

من غير روح لن الاستمرار معنا ه ان يحكما علي احد الزوجين با

السجن المو بد و هدا تاءبا ه روح العدا لة

Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya  perceraian adalah adanya kehendak
untuk  melepaskan   ikatan   perkawinan  ketika  terjadi  pertengkaran  dan
timbul   rasa   benci   antara   suami   istri    yang  mengakibatkan  tidak
adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :
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وان عزموا الطل ق فا ن ا لله اسميع عليم

Artinya : “Dan   jika  kamu   berazam  ( berketetapan  hati )   untuk   talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat  rekovensi

adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi

sepanjang  ada  relevansinya  dengan  gugatan  rekonvensi  ini,  maka  secara

mutatis mutandis dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  gugatan  penggugat  rekonvensi  kepada  tergugat

rekonvensi  adalah  menyangkut  hal-hal  mengenai  nafkah  lampau  selama  8

(delapan) bulan x Rp 5.000.000,- atau sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah), nafkah iddah 3 (tiga) bulan x Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau

sejumlah Rp 15.000.000,-  (lima belas juta  rupiah),  dan mut’ah sejumlah Rp

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada prinsipnya menolak atau

tidak bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tidak  adanya  kesesuaian  antara

penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi

tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Dalam Hal Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara cerai talak yang

diajukan oleh tergugat rekonvensi yang mempunyai konsekuensi hukum yang

harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi selaku suami, sesuai Pasal 41

huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149

huruf a, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sejak menikah pada bulan Juli

2018  hingga  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  diakhiri  dengan

pisah tempat pada bulan Desember 2020 hingga sekarang, atau selama kurang

lebih 1 (satu) tahun lamanya penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi
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telah  rukun  dan  membina  rumah tangga  sebagai  suami  istri,  namun belum

dikaruniai anak;

Menimbang,  bahwa  gugatan  penggugat  rekonvensi  tentang  nafkah

lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta

rupiah), nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah), dan mut’ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut

adalah sangat memberatkan bagi tergugat rekonvensi yang bekerja di Sekolah

Musik, serta diluar batas-batas kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan pekerjaan

tergugat  rekonvensi  tersebut,  maka  amatlah  bijaksana  apabila  tergugat

rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa

nafkah lampau hingga perkara ini diputus atau sejak Desember 2020 sampai

dengan November 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp 750.000,-

(tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  setiap  bulan  x  10  (sepuluh)  bulan  atau

sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah 3 (tiga)

bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan atau

sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut’ah sejumlah Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah), sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang,  bahwa  pembebanan  biaya  kepada  tergugat  rekonvensi

untuk membayar berupa nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut’ah

tersebut  telah  dianggap  adil  dan  bijaksana  serta  tergugat  rekonvensi  telah

dianggap mampu untuk memenuhinya, apalagi tergugat rekonvensi memakai

jasa pengacara;

Menimbang,  bahwa  pemohon  konvensi/tergugat  rekonvensi  telah

mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil  permohonan

serta  jawaban  rekonvensinya  semula,  dan  termohon  konvensi/penggugat

rekonvensi telah mengajukan pula kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil

jawaban serta gugatan rekonvensinya semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  melalui  perubahan
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan pemohonan pemohon konvensi; 

2.  Memberi   izin  kepada  pemohon  konvensi,   XXXXXXXXXXXX    untuk

mengikrarkan   talak   satu   raj’i   terhadap   termohon  konvensi,

XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum   tergugat   rekonvensi   untuk   membayar   kepada   penggugat

    rekonvensi berupa : 

 Nafkah  madhiyah  (lampau)  selama  10  ( sepuluh )  bulan sejumlah Rp

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 

2.1  Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah);

2.2  Mut’ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

 3.Menghukum    tergugat    rekonvensi   untuk   membayar   nafkah   madhiyah

    ( lampau ),  nafkah  iddah  dan  mut’ah  tersebut  sesaat  sebelum  ikrar  talak

    diucapkan;

 4.Tidak menerima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya

  perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua

  puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  1  November  2021  Masehi,

bertepatan  tanggal 25 Rabiul Awal 1443  Hijriyah, oleh Drs. H. M. Idris Abdir,
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SH, MH, ketua majelis, Mukrim, SH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH, hakim-

hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-

hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera

pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi

dan diluar hadirnya kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Mukrim, SH

Hakim Anggota,      

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH
Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran                Rp    30.000,00

2. A T K                          Rp    50.000,00

3. Panggilan-panggilan    Rp  800.000,00

4.  PNBP                           Rp   20.000,00

5. Meterai                        Rp    10.000,00
6. Redaksi                       Rp    10.000,00                        

Rp  920.000,00  (  sembilan   ratus   dua   puluh  ribu

rupiah).-
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PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Makassar  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  ujung  pandang,  10  September

1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman di  Tallo,

Kota Makassar, Sulawesi Selatan,  sebagai  Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  ujung  pandang,  10  September

1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kedudukan

Malimongan  Tua,  Wajo,  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan

sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan   Pemohon dan  Termohon  serta  para  saksi  di

muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021

telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Makassar,  dengan Nomor  1361/Pdt.G/2021/PA.Mks,  tanggal  15  Juni

2021,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pada  hari Kamis tanggal 22  Mei  2014, Pemohon  dan  Termohon

 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kota Makassar  dengan  Akta  Perkawinan  dengan  nomor 0141/029/V/2021

 tertanggal 22 Mei 2014; 
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2. Bahwa  setelah  menikah   Pemohon  dan  Termohon tinggal  bersama  di

Kecamatan Wajo, Kelurahan  Malimongan Tua, Kota Makassar; 

3. Bahwa  kini  usia  perkawinan  Pemohon  dan Termohon telah mencapai ± 7

(tujuh ) tahun,  pernah  rukun   sebagai  mana  layaknya   pasangan  suami 

istri.; 

4. Bahwa  sejak  6 bulan 10 tahun 2020, keadaan   rumah  tangga   Pemohon 

dan Termohon  sudah   tidak harmonis  lagi oleh karena adanya perselisihan 

dan pertengkaran; 

5.Bahwa   puncak  pertengkaran  antara  Pemohon   dan  Termohon   terjadi 

pada  6  bulan  10  tahun  2020,  akibat  adanya  pertengkaran   tersebut 

mengakibatkan  Pemohon   dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang,

yang meninggal kan rumah adalah Termohon; 

6. Bahwa  adapun  latar  belakang  dan  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan

 pertengkaran antara lain : 

 6.1.  Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah lahir  (uang)  yang

diberikan Pemohon;

6.3.Termohon kalau dinasehati tidak menghargai dan menghormati Pemohon 

sebagai suaminya atau sebagai kepala keluarga.

 6.4 Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar/ kotor kepada Pemohon.

6.5 Termohon sering marah-marah tampa alasan yang jelas.

7. Bahwa  akibat  adanya   kejadian-kejadian   tersebut  yang  terus  menerus 

mengakibatkan  rumah  tangga   Pemohon  dan  Termohon   tidak

 mendapatkan  kebahagiaan   lahir  dan  batin  sehingga

 tidak ada harapan untuk membina rumah tangga. 

8. Bahwa  perceraian   sudah  merupakan  alternative  satu-satunya  yang

terbaik bagi  Pemohon   dari  pada   mempertahankan  rumah tangga  yang

telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. 

9.  Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikia itu, Pemohon merasakan

sudah  tidak  sanggup  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  dengan

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karna itu Pemohon memutuskan

Hal. 2 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengai permohonan cerai talak di

pengadilan agama makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut,   Pemohon memohon kepada

Pengadilan  Agama  Makassar,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya. 

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Pemohon

(XXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon  (XXXXXXXXXXXX)  di

depan sidang Pengadilan Agama Makassar. 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku 

 SUBSIDAIR

Apabila  Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa  perkara 

ini berpendapat   lain  makamohon putusan perkara  yang  seadil-adilnya(ex

aequoet bono); 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan

Termohon telah datang menghadap di persidangan; 

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian

melalui  mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. H.M. Idris Abdir,  S.H.

M.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 08 Juli

2021, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa,  meskipun  demikian,  Majelis  Hakim  tetap  berusaha

mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan, namun

Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  lebih  lanjut,  Kuasa  Pemohon

mengajukan pencabutan kuasa yang diberikan kepada Pemoh tertanggal  19

Juli 2021, dengan alasan Pemohon akan menyelesaikan sendiri perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

permohonan  Pemohon  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan

jawaban secara tertulis tertanggal  22 Juli  2021 yang disampaikannya dalam

persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
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Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4  adalah

benar;

2. Bahwa tidak benar dalil  permohonan Pemohon pada angka 5 ,  tetapi

yang benar adalah pertengkaran terjadi karena adanya rang ketiga, dimana

Pemhn  berselingkuh  dengan  perempuan  lain  yang  telah  diketahui  oleh

Termohn, bukan karena tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan

oleh Pemohon;

3. Bahwa tidak benar dalil  Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai

nasehat Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak menghargai  Termohon

jika  dinasehati  dan  bahkan  memukl  Termohon,  demikian  pula  justru

Pemohonlah yang sering berkata kasar dan selalu melakukan pemukulan

terhadap Termohon;

4. Bahwa  Termohon  pada  pokoknya  tidak  keberatan  bercerai  dengan

Pemohon;

Bahwa, selain dari jawaban lisan tersebut di atas, Termohon juga telah

mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa,  dengan  adanya  gugatan  balik/rekonvensi  dari  Termohon

tersebut,  maka  kedudukan  Termohon  berubah  menjadi  Penggugat

rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa,  adapun  gugatan  rekonvensi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

rekonvensi/Termohon konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp.25.000,-/hari x 30

hari x 12 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-

(tiga juta rupiah).

c. Mut’ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah cincin

emas seberat 2 grm;

Berdasarkan  alasan  tersebut,  Penggugat  memohon  kepada  Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:
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Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan Pemohon;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp.25.000,-/hari x 30

hari x 12 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-

(tiga juta rupiah).

c. Mut’ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu)

buah cincin emas seberat 2 grm;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon

konvensi/Penggugat  rekonvensi  tersebut,  Pemohon  konvensi/Tergugat

rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan

yang disampaikannya dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa  Pemohon  menolak  dengan  tegas  seluruh  dalil-dalil  jawaban

Termohon dan tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan

Termohon;

Dalam rekonvensi 

1. Bahwa adapun masalah tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai :

- Nafkah madliyah selama  Rp.9.000.000,-(sembilan  juta  rupiah),

Tergugat hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,-(lima  juta rupiah);

- Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-

(tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar Rp.500.000,-x 3

bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Mut’ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),

Tergugat hanya sanggup Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
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- Bersediah membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu

1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Bahwa,  atas  replik  konvensi  dan  jawaban  rekonvensi  dari  Pemohon

konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi

dan  replik  rekonvensi,  yang  pada  pokoknya  mengabulkan  permohonan

konvensi Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta

menerima kemampuan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana

dalam jawaban rekonvensi yang diajukan;

Bahwa,  untuk  memperkuat  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 07/DN/05/2021 tanggal 20

Mei  2021,  yang dikeluarkan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Wajo,  Kota Makassar,  bukti  yang telah cocok dengan

aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa,  selain  bukti  tertulis  tersebut,  Pemohon  juga  telah

memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online,

tempat  kediaman  di  Kelurahan  Pannampu,  Kecamatan  Tallo,  Kota

Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut: 

-Bahwa saksi adalah teman Pemohon;;

-Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;

-Bahwa  saksi  tahu  sekarang  ini  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan

sering  terjadi  pertengkaran,  dimana  Pemohon dengan  Termohon  tidak

tinggal bersama lagi;

-Bahwa setahu  saksi  Pemohon dengan  Termohon  sudah  tidak  tinggal

bersama lagi selama kurang lebih dari 1 tahun;

-Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di

Jalan Tinumbu rumah yang dikontrak,  karena masalah Termohon tidak
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menghargai  penghasilan  Pemohon  dan  selalu  menuntut  yang  lebih

banyak, juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

-Bahwa yang saksi ketahui, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-Bahwa saksi  pernah  menasehati  Pemohon dengan  Termohon  namun

tidak berhasil; 

2. XXXXXXXXXXXX,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  petani

rumput  laut,  bertempat  kediaman  di  Kelurahan  Bontoala,  Kecamatan

Parang  Bayan,  Kota  Makassar,  di  bawah  sumpah  menerangkan  hal-hal

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon;

-Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;

-Bahwa  saksi  tahu  sekarang  ini  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan

sering  terjadi  pertengkaran,  dimana  Pemohon dengan  Termohon  tidak

tinggal bersama lagi;

-Bahwa setahu  saksi  Pemohon dengan  Termohon  sudah  tidak  tinggal

bersama lagi selama kurang lebih dari 1 tahun;

-Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di

Jalan Tinumbu rumah yang dikontrak,  karena masalah Termohon tidak

menghargai  penghasilan  Pemohon  dan  selalu  menuntut  yang  lebih

banyak, juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

-Bahwa yang saksi ketahui, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-Bahwa saksi  pernah  menasehati  Pemohon dengan  Termohon  namun

tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil

bantahannya;

Bahwa,  Pemohon  konvensi/Tergugat  rekonvensi  mengajukan

kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dalam konvensi,

Pemohon konvensi  bertetap pada dalil-dalil  permohonannya serta  bukti-bukti
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yang  telah  diajukannya,  sedangkan  dalam  rekonvensi,  menyatakan  bahwa

Tergugat  rekonvensi  bersedia  memenuhi  tuntutan  Penggugat

rekonvensi/Termohon  konvensi  sesuai  kemampuan  Pemohon  sebagaimana

dalam  jawaban  rekonvensinya,  yang  untuk  selanjutnya  Pemohon

konvensi/Tergugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa,  Termohon  konvensi/Penggugat  rekonvensi  mengajukan

kesimpulan  secara  lisan  mengenai  konvensi  yang  pada  pokoknya

menerangkan  bahwa  Termohon  konvensi/Penggugat  rekonvensi  bersedia

bercerai  dengan  Pemohon  konvensi/Tergugat  rekonvensi,  dan  dalam

rekonvensinya  Penggugat  rekonvensi/Termohon  konvensi  menyatakan

bersedia  menerima  kesanggupan  Pemohon  konvensi/Tergugat  rekonvensi

sebagaimana  dalam  jawaban  rekonvensinya,  dan  selanjutnya  Termohon

konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal

ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

                   PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan Pemohon

dan  Termohon  hadir  di  persidangan  dan  Majelis  Hakim  telah  berusaha

mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  memerintahkan  kepada  para

pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan  dari  Drs. H.M.

Idris Abdir, S.H. M.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut

tertanggal 08 Juli 2021, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah

agar  Pengadilan  Agama  Makassar  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  didepan  sidang  Pengadilan

Agama Makassar, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah lahir  (uang)  yang
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diberikan  Pemohon,  Termohon  kalau  dinasehati  tidak  menghargai  dan 

menghormati  Pemohon sebagai suaminya atau  sebagai  kepala  keluarga,

Termohon selalu mengucapkan  kata-kata  kasar/ kotor kepada Pemohon,

Termohon sering marah-marah tampa alasan yang jelas,  yang mengakibatkan

antara  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  sekitar  bulan  Juni

2020  atau  selama  kurang  lebih  1  tahun,  sementara  usaha  keluarga  untuk

menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

Termohon  dalam  jawabannya  pada  pokoknya  membantah  dalil  alasan

permohonan  Pemohon,  meskipun  demikian  Termohon  menyatakan  tidak

keberatan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon; 

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  pengakuan  Termohon  tersebut

termasuk pengakuan berkwalifikasi  yang berdasarkan  pasal  283 R.Bg,  serta

dengan  memperhatikan  prinsip  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan  (  to

enforce the truth and justice)  dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor

9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon  wajib membuktikan dalil

permohonannya;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  Pemohon  telah

mengajukan   Bukti P, dan 2 orang saksi masing-masing selaku teman dekat

Pemohon  yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  bertanda  P.,  yang  dinilai  telah

memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, yang memiliki nilai kekuatan

pembuktian yang mengikat  dan sempurna,  maka berdasarkan bukti  tersebut

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah

orang-orang  yang  tidak  dilarang  untuk  menjadi  saksi,  dan  keduanya  telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  dalam  persidangan,  karena  itu

secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti

saksi,  dan  mengenai  keterangannya  yang  secara  materil  masih  perlu

dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut:
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Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  1,  saksi  2,  Pemohon  tersebut

memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan

Pemerintah  nomor  9  tahun  1975,  maka  sepanjang  mengenai  sesuatu  yang

dilihat  sendiri  dan  atau  dialami  sendiri,  keterangan  saksi  tersebut  bernilai

sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi  I  Pemohon  dan  saksi  II

Pemohon  tersebut  dihubungkan  dengan  alasan  perceraian  Pemohon

sebagaimana  didalilkannya,  dimana  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Pemohon  dengan  Termohon  terjadi  sejak  bulan  Juni  2020  dengan  sebab

perselisihan,  kedua  saksi  Pemohon  sering  melihat  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  serta  mengetahui  persis

penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  tersebut,

yaitu  karena  Termohon  tidak  menghargai  penghasilan  Pemohon  dan  selalu

menuntut  yang  lebih  banyak,  juga  sering  berkata-kata  kasar  terhadap

Pemohon,   kedua saksi mengetahui pula kalau Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Termohon

meninggalkan  Pemohon,  kedua  saksi  juga  mengetahui  kalau  telah  pernah

diupayakan damai oleh keluarga Pemohon, akan tetapi  tidak berhasil,  maka

majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon maupun Termohon

mengakui kalau benar keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak

harmonis  lagi  bahkan  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  1

(satu) tahun, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah patut

dinilai  telah  saling  bersesuaian satu  sama lain  bahwa dalam rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadinya  perselisihan  dan  sulit  untuk

dirukunkan lagi; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  diberi  kesempatan  untuk

mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan

bukti-bukti;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  dapat  mengajukan

bukti-bukti atas dalil-dalil bantahannya, maka menurut pendapat majelis hakim
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bahwa dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil dan/atau alasan perceraian yang

diajukan oleh Pemohon adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pengakuan  Pemohon dan Termohon,

diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi  Pemohon. Maka Majelis

Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Pemohon dan  Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah

pada tanggal  22 Mei 2014  di Kota Makassar;

- Bahwa  Pemohon dan  Termohon telah hidup bersama dalam rumah

tangga  sebagai  suami-isteri  pada  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun

belum  dikaruniai anak;

- Bahwa   Pemohon  dan   Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan karena  Termohon tidak menghargai penghasilan

Pemohon dan selalu menuntut yang lebih banyak, juga sering berkata-kata

kasar terhadap Pemohon;

- Bahwa  Pemohon dan  Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama

sejak  bulan  Juni  2020  sampai  sekarang,  dan  yang  pergi  meninggalkan

tempat tinggal bersama adalah  Termohon; 

- Bahwa keluarga telah  berusaha mendamaikan agar   Pemohon rukun

kembali  dengan  Termohon, namun tidak berhasil,  karena  baik Pemohon

maupun  Termohon   sudah  tidak  ingin  hidup  bersama  membina  rumah

tangganya; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  telah

terbukti  antara   Pemohon  dan   Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang  bahwa  pecahnya  perkawinan  tersebut  dapat  dilihat  dari

keadaan   Pemohon  dan   Termohon  yang  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan akibatnya antara  Pemohon dan  Termohon telah berpisah

tempat  tinggal  bersama  sampai  saat  ini  selama  kurang  lebih  1  tahun  dan

ditunjukkan  pula  Pemohon  maupun  Termohon  dalam  persidangan

ketidakmaunnya lagi hidup bersama dalam membina suatu rumah tangga,  hal
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mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara  Pemohon

dan  Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang,  bahwa di  dalam Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam

kedua pasal  tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi

atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa

yang  salah  dan  atau  siapa  yang  menciptakan  sebab  dalam  hal  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  akibat  yang  ditimbulkan  dan  telah

mengancam  keutuhan  dan  keberadaan  perkawinan  menjadi  penting  untuk

diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber

perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka

tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya,

dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian

sebagai  satu-satunya  pemecahan  permasalahan  di  antara  pasangan  suami

isteri  yang  terus-menerus  berselisih,  meskipun  alternatif  tersebut  dirasakan

cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri; 

Menimbang,  bahwa  bertalian  dengan  pertimbangan  di  atas,  majelis

hakim perlu  mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat  Al-Baqarah ayat

227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim

dalam perkara ini yang berbunyi:

          

Artinya: Dan  jika  mereka  (suami)  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,

maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha

Mengetahui.

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  telah  terdapat  cukup  alasan  hukum  bagi  majelis  hakim  untuk

mengabulkan permohonan Pemohon,  maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Kompilasi  Hukum  Islam  tuntutan  pokok  Pemohon  yang  memohon  agar
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diizinkan  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  patut

dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, agar menyelesaikan tuntutan

Penggugat  rekonvensi  tersebut  secara  kekeluargaan,  ternyata  kedua  belah

menerima kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai

berikut:

Menimbang,  bahwa  Penggugat  rekonvensi  pada  pokok  gugatannya

mengajukan tuntutan atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Makassar  agar  menghukum  Tergugat  rekonvensi  memberikan  kepada

Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp.25.000,-/hari x 30 hari x

12 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta

rupiah).

c. Mut’ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah

cincin emas seberat 2 grm;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

dalam  jawabannya  menyatakan  dalam  persidangan  memenuhi  tuntutan

Penggugat rekonvensi sesuai kemampuannya sebagai berikut:

a.  Nafkah  madliyah  selama   Rp.9.000.000,-(sembilan  juta  rupiah),  Tergugat

hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,-(lima  juta rupiah);

b.  Nafkah  iddah  sebesar  Rp.1.000.000,-x  3  bulan  =Rp.3.000.000,-(tiga  juta

rupiah),  Tergugat  hanya  sanggup  membayar  Rp.500.000,-x  3  bulan  =

Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Mut’ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat

hanya sanggup Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
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d. Tergugat  bersediah membayar  pelunasan Mahar yang masih terutang

yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat

rekonvensi  menyatakan  bersedia  menerima  sebagaimana  kemampuan

Tergugat  dalam  memenuhi  gugatan  rekonvensi  Penggugat  tersebut,  dan

karenanya  pernyataan  atau  disebut  dengan  pengakuan  Penggugat  tersebut

yang  dalam  hukum  pembuktian  perdata  merupakan  bukti  yang  sempurna,

mengikat dan menentukan, sehingga tidak diperlukan bukti lain lagi, dan untuk

selanjutnya dinilai menjadi fakta hukum dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  cerai  diajukan  oleh

Pemohon  sebagai  suami  yang  berarti  perceraian  ini  dikehendaki  oleh

Pemohon/Tergugat, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti Penggugat

selaku isteri telah berbuat nusyuz, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak

tinggal satu rumah dalam arti yang seutuhnya selama 12 bulan, maka menurut

pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz

dan  karenanya  Penggugat  berhak  mendapatkan  nafkah  selama  berpisah

tempat tinggal; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  tidak  keberatan  atas

kemampuan  Tergugat  untuk  memenuhi  tuntutan  rekonvensi  Penggugat,

termasuk  nafkah  iddah,  mut’ah  dan  mahar,  maka  majelis  hakim tidak  perlu

mempertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan

gugatan Penggugat untuk sebagian; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dan

perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi;
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Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala

ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  dalil  syar'i  yang

bersangkutan dengan perkara ini; 2

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada Pemohon,  XXXXXXXXXXXX untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon,  XXXXXXXXXXXX  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah  lampau  /  madiyah  sejumlah  Rp.5.000.000,-(lima  juta

rupiah);

2.2.  Nafkah iddah sejumlah  Rp.500.000,- x 3 bulan= Rp.1.500.000,-

(satu juta   rupiah); 

2.3. Mut’ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu  juta rupiah);

2.4. Mahar terutang berupa 2 grm cincin emas;

3. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  nafkah  lampau/madhiyah,

nafkah  iddah,  mut’ah  dan  mahar  terutang  sebagaimana  amar  putusan

angka  2.1,  2.2,  2.3  dan  2.4  tersebut  di  atas  kepada Penggugat  sesaat

sebelum Tergugat  mengikrarkan  talaknya  terhadap  Penggugat  di  depan

sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan  kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah  Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu

rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  22  Agustus  2021  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  3  Muharam  1443  Hijriah,  oleh  kami  Drs.  Muh.

Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah,

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
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dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Hj. Salwa,

S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh   Pemohon  dan

Termohon; 

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp     30.000,00
2. Proses Rp
50.000,00
3. PNBP Rp     20.000,00
4. Panggilan Rp   120.000,00
5. Redaksi Rp
10.000,00
6. Materai Rp
10.000,00
Jumlah Rp   240.000,00
(dua  ratus empat  puluh ribu rupiah).  
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