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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 
 

L 
 

El 
 ـ 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ف 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 ىػ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
 

 

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: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : ىَوْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

 



 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يََوُْتَُ

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: 

َ طْفَاؿَِالََرَوْضَةَُ  :raud}ah al-at}fa>l 

َالَْفَاضِلَة َُُالَْمَدِيػْنَةَُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ  كْْممَةاَلَِْ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ

 <najjaina : نَََّيْناََ

ُ  اَلَْقَّ  : al-h}aqq 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 

 
d}ammahdan wau 

 

 وػَُ

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػى

 



مََنػُعَِّ  : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَدُوَ 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. 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) : الَشَّمْسَُ

ُ   الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah(az-zalzalah) 

ُ  الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَادَُ

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: 

مُرُوْفََتََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعَُ



 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau 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 ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>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: 

di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ للَِبَِ  billa>h   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفَِْرَحَْْةَِاللهَِىَُ 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‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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 Ibnu (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: 

 

 

B. 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 

M = Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 



SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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Nama : Summa 

NIM : 80100218081 

Judul : Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan) 

 

Penelitian ini menjelaskan mengenai Peran Ganda Hakim Perempuan di 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memiliki dua tanggung jawab atau 
memiliki dua peran sekaligus yaitu dibidang publik dan juga dibidang domestik, 
banyaknya perempuan yang bekerja di zaman sekarang ini maka tidak menutup 
kemungkinan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri akan diabaikan, karena 
mereka lebih mengutamakan karir dibanding pribadinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pandangan hakim Perempuan tentang hak dan kewajibannya 
sebagai seorang istri menurut pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami istri, serta 
mengetahui peran ganda hakim perempuan di pengadilan agama sungguminasa. 

Penelitian ini merupakan Penelitian field research kualitatif deskriftif 
dengan dua pendekatan yakni; pendekatan teologi normatif (syar‟i), dan 
pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu 
wawancara terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa.Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan, 
observasi dan wawancara. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data 
dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ganda Hakim Perempuan Di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan) yakni menimbulkan pro dan kontra. Adapun yang 
menurutnya pro terhadap Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa dengan 
adanya Undang-Undang ini telah menyadarkannya sebagai perempuan karir 
bahwa sangatlah penting mengetahui tugasnya sebagai hakim dan juga sebagai 
istri yaitu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai seorang 
istri. Sedangkan, pendapat yang kontra terhadap Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan ini bahwasanya antara hak dan kewajiban suami istri 
dapat dinegosiasikan dengan suami dan sebisa mungkin menselaraskannya antara 
kedua peran tersebut dengan kesepakatan bersama. 2) Peran ganda hakim 
perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB yaitu tugasnya sebagai seorang istri dalam mengurus 
urusan rumah tangganya dan juga sebagi seorang hakim di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, tidaklah mudah karena keduanya penting yang harus 
dilaksanakan. 3) Analisis tentang Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas IB yaitu, Posisi sebagai istri mereka tidak akan 
meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan anak-
anaknya. walaupun mereka selalu mengalami kendala saat dimutasi tapi mereka 
tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut misalkan 
mereka memilki masalah maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan 
musyawarah terlebih dahulu dan selalu komunikasi dengan baik dengan keluarga.  

Kata kunci : Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan. 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Partisipasi wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang 

sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Angka  wanita pekerja  di Indonesia 

dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor 

seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program 

keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan  teknologi  

yang   memungkinkan wanita dapat menghandle masalah keluarga dan masalah 

kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya mempengaruhi 

konstelasi  pasar  kerja, akan tetapi  juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan  

itu  sendiri dan kesejahteraan keluarganya, perempuan yang bekerja akan 

menambah   penghasilan  keluarga, yang  secara otomatis mampu meningkatkan 

kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga.1 

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran 

sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran 

publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

seluruh keluarga.2 Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota 

keluarga  sangat membantu. Seperti halnya Durkheim yang membicarakan 

perempuan dalam  dua konteks sempit. Pertama, dalam konteks positif 

perkawinan dan keluarga. Perempuan memenuhi peran-peran tradisional yang 

fungsional terhadap keluarga. Kedua, dalam konteks negatif bunuh 

                                                           

1H.M. Antho  Mudzhakar,  Dll, Wanita  Dalam  Masyarakat  Indonesia  (Yogyakarta: 
Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 189.   

2Syarifah Fauziah, Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Tafsir al-Maraghi (Gowa: 
Alauddin University Press, 2013), h. 89. 
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diri/perceraian. Di dalam keluarga, perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-

laki, dalam arti laki-laki yang memegang otoritas  karena  keluarga  membutuhkan 

seorang “pemimpin “, serta peran-peran sosial yang berlandaskan pada perbedaan  

inheren dalam  kemampuan   dan moralitas sosial.3 

Islam memproklamirkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta adanya 

integrasi antara keduanya dalam memerankan fungsinya masing-masing.4 

Selanjutnya dalam Alquran menggambarkan tentang metode yang berguna untuk 

keluarga dan kehidupan rumah tangga. Dilihat dalam QS al-Nisa/4: 34, bahwa 

kedudukan suami adalah pemimpin, wajib melindungi dan memberi nafkah serta 

kedudukan istri wajib menjaga rumah tangga. Allah berfirman dalam QS al-

Nisa/4: 34. 

مُوفََعَلَىَ لِِمََِْۚٱلرّجَِاؿَُقػَوََّّٰ َبػَعْضٍَوَبِآََأنَفَقُواَ۟مِنَْأمَْوََّٰ َُبػَعْضَهُمَْعَلَىَّٰ ٱلنِّسَآءَِبِاََفَضَّلََٱللََّّ
َ َفَعِظُوىُنَّ ََُۚوَٱلََّّٰتَِِتََاَفُوفََنُشُوزَىُنَّ َللِّْغَيْبَِبِاََحَفِظََٱللََّّ فِظََّٰت  َحََّٰ تَُقََّٰنِتََّٰت  لِحََّٰ فَٱلصََّّٰ

كََافََوَٱىْجُرُوىُنََّفَِِٱلْمَضَاجِعَِوََ ََۗإِفََّٱللَََّّ غُواَ۟عَلَيْهِنََّسَبِيلاا ََۖفإَِفَْأَطعَْنَكُْممَْفَلَاَتػَبػْ ٱضْربِوُىُنَّ
كََبِيراا   ََعَلِيًّا

 
Terjemahnya: 

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 
hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang 
taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena 
Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu 
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, 
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

                                                           
3Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, Sosiologi,Wanita (Jakarta: PT Rineke Cipta, 

1996),  h. 7. 
4Huzaemah T.Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer (Cet. II; Jakarta: AMP Press, 

2016) h. 137. 
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pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, 
Mahabesar”.

5 

Kata (الرجال) ar-rijal adalah bentuk jamak dari kata (رجل) rajul yang biasa 

diterjemahkan lelaki, walaupun Alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti 

tersebut. Banyak ulama yang memahami kata ar-rijal yaitu para suami. Tetapi, ar-

rijalu qawwamuna ala an-nisa; bukan berarti lelaki secara umum karena 

konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah 

“karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,” yakni untuk 

istri-istri mereka.6 

Tetapi kemudian, penulis menemukan Muhammad Thahir Ibn Asyur 

dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan, 

yaitu bahwa kata ar-rijal tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan Alquran, 

dalam arti suami. Berbeda dengan kata (النساء) an-nisa atau )امراة) imraah yang 

digunakan untuk makna istri. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” 

adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih 

lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang 

para istri dan kehidupan rumah. 7 

M. Quraish Shihab dalam tafsirannya menulis tentang makna ayat di atas: 

Kata (قوامون) qawwamun adalah bentuk jamak dari kata (قوام) qawwam, 

yang terambil dari kata (قام) qama. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat 

misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah 

mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala 

syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau 

                                                           
5Kementrian Agama, Alquran dan Terjamahnya (Bandung: CV Jumanatul Ali-ART, 

2016), h. 84. 
6M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Alquran (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 511. 
7M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran, h. 511. 
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apa yang diharapkan darinya dinamai (قائم) qa‟im. Kalau dia melaksanakan tugas 

itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai 

qawwam. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni qawwamun sejalan 

dengan makna kata (الرجال) ar-rijal yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini 

diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas 

agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, 

walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang 

dikandungnya. Atau, dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” 

tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan 

pembinaan.8 

Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, 

karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-

hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai 

keluarga. Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang 

taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui 

langsung oleh suami. Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan 

menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Kepada istri yang menampakkan 

tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, 

jauhi ia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak 

melukai, ketika ia tidak menampakkan perbaikan. Jika dengan salah satu cara itu 

ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh cara 

lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri. Allah 

sungguh lebih mampu untuk melakukan itu dan membalas suami, jika suami terus 

menyakiti dan menganiaya istri. 

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang ayat di atas; 

                                                           
8M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran, h. 512. 
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Para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan, karena lelaki 

berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga 

(karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur. 

Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita. Ayat ini menunjukkan bahwa 

lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada 

di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban menaati dan 

melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat.9 

Adapun mengenai hadis yang menyatakan bahwa perempuan kurang 

cerdas dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam sikap keberagamannya. 

Hadis ini berkaitan dengan suatu peristiwa, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, 

al-Nasai, dan al-Tirmidzi melalui Abu Bakrah : 

تػَنَاعَوْؼَُعَنَِالَسَنَِعَنَْائَبََِبَكْْمرَةَقاَؿَ:َلقدَنػَفَعَنَِِاِللهَحََ ثَمَِحَدَّ ثػَنَاعُثْمَاَفَُبْنَُالِيَػْ دَّ
عْتػَُ َـَالجمََلَُبػَعْدَمَاكِدْثَُافََْاَلَْقََبئَِاَلصَحَابَِالجمََلَِبِكَْملِمَةٍسََِ َ هَامِنَْرَسُوؿَُاِللهَصَـَايََّّ

كَِسْرُئَ فػَقَاتلَُمَعَهُمَْقاَؿَ:َلَمَّابػَلَغََرَسُوؿَُاِللهَصَـَاََفَْاىَْلََفاَرِسََقَدْمَلَكُْمواَعَلَيهِمَْبنِْتَ
10مَْاِمْراَم وَلَوْاامَْرَىَُقاَؿَ:َلَنَْيػَفْلِحََقػَوَْ

  َ  

Artinya:  

“Telah berkata kepada kami Utsman bin al-Haitsan, telah berkata kepada 
kami „Auf dari hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah telah memberikan 
manfaat dengan suatu kalimat yang telah kami dengar dari Rasulullah saw. 
Pada hari perang jamal ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa 
sesungguhnya penduduk Persia telah diperintahkan oleh  Binti Kisrah 
(seorang perempuan),  lalu beliau bersabda: sesuatu kaum tidak akan 
mendapatkan kemenangan kalau mereka menyerahkan urusan mereka 
kepada perempuan”. Menurut Suyuthi dalam kitabnya Jam‟ul Jawami‟ 
hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukha>ri>, Tirmizi>,  dan Nasa>’i dari 
Abu Bakrah. 

                                                           
9Al-Imam al-Qurtubiy, al-Jami‟ li Ahkam Alquran (Jilid V, Dar al-llm al-Malayin, Beirut, 

tt), h. 158. 
10Imam Abu Abdillah Muhammad Abu Ismail bin Ibrahim bin al-Muqirah bin bardabah 

al-Bukhari al-Ja‟fa,S}ah}ih} Bukha>riJuz V (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h.160. 
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Pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap  teks keagamaan sudah ada 

di zaman Nabi saw. Hadis ini pun demikian memberikan pemahaman secara 

tekstual mengaitkan dengan konteksnya yakni diucapkan Nabi ketika putri Kaisar 

menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian ia hanya 

berlaku untuk kasus tersebut bukan bagi kasus yang lain. Sedang yang 

memahaminya secara tekstual mengamati bahwa redaksi hadis tersebut bersifat 

umum, sehingga walaupun ia diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena 

redaksinya bersifat umum, maka ia berlaku juga untuk yang selain mereka dalam 

hal kekuasaan tertinggi.11 

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk 

menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan 

permasalahan lagi di kemudian hari dan tugas hakim adalah luhur dan mulia, 

namun tugas tersebut berat karena hakim sebagai manusia biasa penuh dengan 

kekurangan, namun hakim telah diberi hak istimewa oleh negara untuk 

menentukan hubungan hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang 

bersengketa dan hakim wajib bersikap seadil-adilnya dalam memutuskan suatu 

perkara. 

 Kekuasaan yang demikian besar yang diberikan kepada hakim harus 

diimbangi dengan sikap yang penuh rasa tanggung jawab dan hakim harus 

sanggup mempertanggung jawabkan putusannya kepada hati nuraninya sendiri, 

kepada negara dan masyarakat serta kepada Tuhan yang Maha Esa.12 

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila melihat kenyataan yang ada dan 

berlaku ini, perempuan telah disejajarkan dengan laki-laki dalam hal eksistensinya 

                                                           
11Said Agil al-Munawar, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Cet. I; Jakarta: JPPR, 

tt), h.18. 
12Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata  (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), 

h. 28. 
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sebagai hakim di Pengadilan Agama. Selanjutnya apabila jika seorang hakim tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan sibuk dengan 

pekerjaannya. Kenyataan seperti itu seorang perempuan sebagai hakim tidak dapat 

dihindari posisinya sebagai ibu rumah tangga dilihat dari segi pekerjaan yang 

ditekuni, sehingga secara tidak langsung telah menuntut mereka untuk merubah 

penampilan dari yang semestinya, menyita waktu hanya untuk karir yang akhirnya 

mengakibatkan sejumlah ibu rumah tangga yang berkarir harus meninggalkan 

keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Gambaran seperti ini banyak kita 

jumpai, bahkan hampiri di setiap daerah, utamanya dalam perkotaan termasuk di 

Pengadilan Agama Sungguminasa ada enam hakim perempuan yang bertugas 

sebagai hakim sekaligus menjadi seorang ibu rumah tangga. Sebagian perempuan 

ini menganggap bahwa semua itu merupakan hal yang wajar dan lumrah apalagi 

dimasa sekarang ini yang disesuaikan dengan corak, warna kehidupan untuk 

mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. 

Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi di dunia publik, seperti 

halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi 

membantu istri di ranah domestik.13Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat 

yang lebih seimbang dan adil, termasuk pemenuhan kewajiban suami istri dalam 

rumah tangga. Hal tersebut diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang mempertegas hak dan kewajiban suami istri.Hal ini dapat 

diuraikan sebagai berikut:14 

 

 

                                                           
13Nila Sastrawaty, Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik 

Perspektif Post-Feminisme (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 94. 
14Saidah, Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 

Tentang Posisi Perempuan), Vol. 10 no. 2 (Juli-Desember 2017), h. 307. 
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a. Kewajiban Istri : 

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah 

tangga sebaik-baiknya.15 Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak 

boleh diabaikan oleh seorang istri. 

b. Hak Istri : 

Hak istri merupakan kewajiban suami. Jika istri telah memenuhi 

kewajibannya, maka istri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam 

pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak istri yaitu:  

a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya. 

b. Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuan suaminya. 

c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.16 

Adapun kaitannya dengan seorang wanita yang profesinya sebagai hakim 

peradilan agama, yang mana hakim tersebut mempunyai tugas dan wewenang 

untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan, 

para hakim ini memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Di satu sisi ia 

harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, disisi lain ia juga 

harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim Peradilan Agama.  

 Berdasarkan realitas tersebut, maka permasalahan yang muncul apabila 

hakim tersebut mengalami mutasi. Jika, ia mengalami hal tersebut kewajibannya 

sebagai seorang istri akan gugur,  terlebih jika suaminya juga bekerja ditempat 

yang berbeda dengan istrinya.  

                                                           
15Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

pasal 34 ayat (1) dan (2). 
16Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia(Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2013), h.76. 
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Sesuai dengan Lampiran III Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 48/ KMA/SK/ II/ 2017 Tanggal : 17 Februari 2017 

Lingkungan Peradilan Agama tentang promosi dan mutasi hakim.17 

 Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, tampak bahwa dalam lingkup 

Pengadilan Agama sungguminasa terdapat banyak hakim perempuan yang 

sebagian besar diantara mereka telah berkeluarga dan telah memiliki anak. 

Persoalan tersebut membuat penyusun terdorong untuk meneliti dan mengkaji 

tentang Peran Ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa.  

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Dalam tesis ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Peran Ganda 

b. Hakim perempuan 

c. PA Sungguminasa 

d. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian ini dinyatakan secara eksplisit untuk 

memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi sehingga observasi dan 

analisa dari hasil penelitian lebih terarah. 

a. Peran Ganda 

Peran ganda adalah seseorang yang memiliki dua peran, dalam hal ini peran 

yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, 

ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di 

luar rumah. 

 

                                                           
17Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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b. Hakim Perempuan 

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, jadi 

pengertian dari hakim perempuan dan hakim laki-laki tidak ada perbedaan 

yang terpenting yaitu dalam menjalankan tugasnya teguh pada aturan syariat 

dan peraturan perundang-undangan. 

c. Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama adalah peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung 

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara orang-orang 

yang beragama Islam dalam hal perkawinan. 

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah 

diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer dan  lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa 

badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 

dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 

Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-

undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan 

kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama 

dan pengadilan tinggi agama.   
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d. UU Perkawinan 

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala bentuk 

aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam suatu perkawinan 

dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan 

perundang-undangan Negara atau tidak. 

 Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan yang muncul apabila hakim 

tersebut mengalami mutasi. Jika, ia mengalami hal tersebut kewajibannya sebagai 

seorang istri akan gugur. Terlebih jika suaminya juga bekerja ditempat yang 

berbeda dengan istrinya. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka muncul pokok masalah adalah 

“Bagaimana Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas 1B UU RI No.1 Tentang Perkawinan tahun 1974?” sehubungan dengan 

pokok masalah tersebut maka sub masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban 

perempuan menurut Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974? 

2. Bagaimana bentuk peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB? 

3. Bagaimana analisis tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka yang dilakukan, maka tidak sedikit pembahasan 

mengenai wanita dalam wilayah kepemimpinannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Saidah (2015) di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar “ Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 
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tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kedudukan perempuan sebagai istri (ibu rumah tangga) dalam UU  RI  No. 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mendudukkan perempuan pada posisi 

diskriminatif, atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan sampai saat ini 

masih mendudukkan perempuan pada posisi yang termarginalkan. Khususnya 

pada pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri.Pada 

pasal ini bertentangan dengan konsep Alquran yang bermuatan moral, egaliter dan 

universal.Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama 

mengkaji tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan.Namun, setelah 

diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada penelitian Hj. Saidah 

lebih fokus posisi perempuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.Sedangkan, studi ini lebih fokus pada posisi perempuan yang 

berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hakim di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Fatmawati (2007) di UIN Alauddin 

Makassar “Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di 

Sulawesi Selatan (Studi Pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan)” hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Faktanya bahwa parlemen masih dikuasai oleh 

laki-laki 92,84%, sementara perempuan hanya 7,16%. Kondisi riil ini disebabkan 

beberapa faktor, di antaranya : Faktor penafsiran yang bias jender, faktor 

pendidikan, dan faktor budaya Sulawesi Selatan. Budaya pangaderreng yang 

begitu mulia dan dimaksudkan untuk memuliakan perempuan, ketika 

diejawantahkan secara berlebih-lebihan justeru. menjadi bumerang bagi 

perempuan dalam bentuk pengekangan aktifitas perempuan di luar rumah. Di 

tambah lagi dengan stereotype negatif yang dilekatkan pada perempuan sebagai 

makhluk lemah, lembut, dan emosional yang memberi dampak pada pembagian 
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kerja yang tidak seimbang. Oleh karenanya, diperlukan upaya reinterpretasi 

terhadap budaya-budaya yang ada. Oleh karenanya, pekerjaan rumah bagi 

perempuan untuk membuktikan bahwa kekhawatiran dan kekurangpercayaan 

masyarakat kepada perempuan tidaklah proporsional. Perempuan harus mampu 

tampil mengambil peran di berbagai sektor kehidupan, dengan terlebih dahulu 

berusaha semaksimal mungkin melepaskan persepsi negative yang dilekatkan 

kepada perempuan, dengan mereformasi kapasitas keilmuan dan 

kepemimpinannya. Sebab, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, 

harus dimulai dan dilakukan oleh perempuan itu sendiri.  Namun, setelah 

diperiksa ada perbedaan dari Penelitian Fatmawati lebih fokus pada Implementasi 

Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan. 

Sedangkan, studi ini lebih fokus pada Analisis Peran Ganda Hakim Perempuan di 

Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2019) di Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar “Perempuan Dan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga:Diskursus Ham Dalam Karya Nawal Sa‟dawi”, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang 

umumnya menjadikan perempuan sebagai korban adalah pelanggaran terhadap 

hak asasi perempuan sebagai manusia yang layak. Wacana hak asasi manusia 

yang ditemukan dalam karya-karya Nawal Sa'dawi telah memberikan kerangka 

kritik sosial terhadap realitas kekerasan dalam rumah tangga yang berlindung 

dalam pembenaran atas nama agama. Wacana hak asasi manusia yang terkandung 

dalam karya-karyaNawal Sa'dawi tidak boleh terjebak dalam teks-teks sastra 

tetapiharus ditransformasikan dalam konteks baik di rumah tangga domestik pada 

khususnya dan di lingkungan sosial pada umumnya. Namun, setelah diperiksa ada 

perbedaan dari Penelitian Kurniati yaitu mengkaji tentang Perempuan Dan 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga:Diskursus Ham Dalam Karya Nawal Sa‟dawi. 

Sedangkan, studi ini lebih fokus pada Peran Ganda Hakim Perempuan di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas 

(2016) di Universitas Negeri Yogyakarta“Kedudukan Perempuan sebagai Hakim 

Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di 

Yogyakarta”, Hasil penilitiannya menunjukkan bahwa Kedudukan perempuan 

sebagai hakim di Pengadilan Agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta 

tidak ada larangan atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan undang-undang dan memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi 

dibidangnya, Faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai 

hakim Pengadilan Agama terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internalnya yaitu kondisi perempuan saat hamil dan menstruasi merupakan proses 

psikologi yang berat saat memikul tugas sebagai hakim Pengadilan Agama. 

Faktor eksternal meliputi adanya pandangan masyarakat yang memiliki paham 

patrial culture dan berfikir konservatif bahwa pemimpin berada di tangan laki-

laki, serta pemahaman agama (perbedaan penafsiran) menjadikan sulit dalam 

bekerja sama di wilayah kerjanya. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian 

yaitu memahami tentang hakim perempuan di pengadilan agama. Namun, setelah 

diperiksa ada perbedaan dari penelitian Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas 

yaitu mengkaji kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan agama dan 

faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan 

Agama. Sedangkan, studi ini lebih fokus terhadap peran ganda seorang hakim 

perempuan di Pengadilan Agama sungguminasa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin (2014) Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta“ Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah 

Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi terhadap keluarga hakim perempuan di 

Pengadilan Agama Bantul)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profesi 

hakim yang mana kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutus perkara 

pada suatu lingkungan peradilan justru membuat rumah tangga mereka semakin 

utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-

permasalahan yang mereka selesaikan dari pihak yang berperkara seputar rumah 

tangga mereka. Penelitian ini ada perbedaan dari studi penulis, penelitian 

Anwaruddin mengkaji pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga wanita karir 

yang berprofesi sebagai hakim peradilan agama. Sedangkan, studi ini lebih fokus 

mengenai peran ganda hakim perempuan dan analisis kedudukan perempuan 

dalam Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974. 

Penelitian yang dilakukan oleh Olga Rorintulus (2018) di University of 

gadjah mada dengan judul “Kesetaraan Gender Dan Kuasa Perempuan Dalam 

Budaya Tradisional Indian Amerika Dalam Cerita-Cerita Pendek Zitkala-Sa”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan indian Amerika yang 

memiliki relasi gender yang saling melengkapi dan mereka memiliki kuasa dan 

hak yang setara dengan laki-laki Indian Amerikauntuk menjadi prajurit dan 

pemimpin dalam masyarakat Indian Amerika. Penelitian ini ada perbedaan dari 

studi penulis, penelitianOlga Rorintulus mengkaji tentang Kesetaraan Gender Dan 

Kuasa Perempuan Dalam Budaya Tradisional Indian Amerika Dalam Cerita-

Cerita Pendek Zitkala-Sa.Sedangkan studi ini lebih fokus bagimana peran ganda 

hakim perempuan di pengadilan agama sungguminasa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusli (2016) di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Wanita karir Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Rappocini Kota Makassar). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa masalah yang disoroti adalah bagaimana kedudukan wanita 

karir dalam Islam, dan bagaimana dampak dari wanita karir yang bekerja dalam 

Islam dan bagaimana dampaknya, namun tidak membahas tentang bagaimana 

peran ganda hakim perempuan . 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang 

masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan 

kewajiban perempuan menurut Pasal 34 UU RI.No 1 Tahun 1974. 

b. Mengetahui bentuk peran ganda hakim perempuan sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

c. Menganalisa tentang Peran ganda hakim Perempuan di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan terutama dalam memahami bagaimana tanggung jawab seorang 

ibu sebagai hakim dan ibu rumah tangga, serta dijadikan bahan untuk 

mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun 

manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan 
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yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi 

mengenai Peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan 

pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai 

masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami Peran 

ganda hakim perempuan yang dimana tanggung jawabnya ada dua 

yaitu tugasnya sebagai hakim dan ibu rumah tangga, Sehingga 

tidak berdampak pada rusaknya tatanan sosial budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Peran Ganda Perempuan 

1. Pengertian Peran Ganda Perempuan 

Peran menurut Gross, Mason dan Mc. Eachem mendefenisikan peran 

sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial teretentu, harapan-harapan tersebut merupakan 

imbangan dari norma-norma social dan karena itu dapat dikatakan bahwa peran 

itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam artian kita 

diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarkat.18 

Menurut Loekman Soetrisno, Peran Ganda Perempuan yaitu perempuan 

bekerja baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai “bread winer” disamping 

suaminya, perempuan pada golongan ini peranan ganda seorang perempuan telah 

mereka terima sebagai kodrat perempuan. Karena melihat tanpa bantuan mereka 

sang suami tidak dapat menghidupi keluarga mereka. Kemiskinan yang melanda 

keluarga mereka menyebabkan perempuan-perempuan dari golongan ini tidak 

menyerahkan kelangsungan hidup keliarga mereka kepada suami mereka.19 

Menurut Qurais Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi 

Muhammad pun bekerja karena keadaan yang menuntut mereka untuk bekerja 

keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat 

membutuhkan pekerjaan perempuan tertentu yang mana tidak ada yang 

                                                           
18David Berry, Pokok-pokok Pemikiran Sosiologi (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 106. 
19Loekman Soetrisno, Kemiskinan Perempuan dalam Pemberdayaan (Yogyakarta; 

Kanisius, 1997), h. 94.  
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menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya.20 

Konsep peran ganda perempuan pada dasarnya jika dirunut bersumber dari 

satu paradigma yang sama yaitu adanya pembedaan yang dikotomis antara ruang 

domestik dan publik. Konsep peran ganda yang semula diharapkan dapat 

memberdayakan perempuan dalam perjalanannya justru seringkali menimbulkan 

banyak kebingungan. Ini terjadi karena paradigma yang dipakainya masih belum 

bisa melepaskan diri dari corak berpikir dikotomis. Ruang publik dan domestik 

dipisahkan secara diametral. Jika pada akhirnya keterlibatan perempuan dalam 

berbagai sektor dipilah-pilah dengan kategoriperan ganda maka tidak mustahil hal 

ini akan melahirkan mentalitas dikotomis. Pemilah-milahan seperti ini akan 

melahirkan kepribadian terpecah (split personality) dan tentu akan menjadi 

masalah besar.Perempuan seharusnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri di mana 

pun ia berada, tanpa harus terkotakkotak pada ruang publik atau domestik. 

Pemilahan secara dikotomis justru sangat kontraproduktif terhadap kemandirian 

perempuan itu sendiri.21 

Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya 

komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Keterpurukan pada dikotomi 

semacam ini dapat diatasi bila paradigma yang digunakan diubah dengan cara 

pandang pada sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Salah seorang tokoh 

feminis, Naomi Wolf, mengatakan bahwa upaya untuk memperbaiki kehidupan 

perempuan membutuhkan keberanian untuk secara terus-menerus 

mensosialisasikan gagasan feminis secara rasional dan simpatik. “Menjadi 

                                                           
20M. Quraish Shihab, “wawasan Alquran Tafsir Maudhui, atas berbagai persoalan  

umat” (Cet. VII: Bandung; Mizan, 1998), h. 306. 
21Dwi Edi Wibowo, "peran ganda perempuan dan kesetaraan gender” (Muwâzâh Vol. 3 

No. 1, 2011), h. 361. 
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feminis” bagi Wolf harus diartikan “menjadi manusia”, karena feminis adalah 

sebuah konsep yang mengisahkan harga diri pribadi dan harga diri seluruh kaum 

perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-

lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. 

Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang 

yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma 

semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang 

komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika 

perempuan mengkonsentrasikan diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus 

meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.22 

2. Peran sebagai ibu 

Dalam sebuah rumah tangga, ibu adalah insan yang paling dekat dengan 

anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal 

pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini ibu 

mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada 

kalanya peranan seorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan 

mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak 

tidak mersakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak 

terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh 

ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.23 

                                                           
22Dwi Edi Wibowo, "peran ganda perempuan dan kesetaraan gender” (Muwâzâh Vol. 3 

No. 1, 2011), h. 362. 
23Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang (Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 

2006), h. 4. 
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Sebagaimana secara tegas dalam Alquran memerintahkan setiap manusia 

untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik 

kepadanya.24 Firman Allah dalam QS Luqman/31: 14. 

 

نََبِوَالِدَيۡوَِ نۡسَّٰ نَاَالِۡۡ لُوَوَىۡنٍََعَلَّٰىَوَىۡنااَحَْلََتۡوَُامُهوَََۚوَوَصَّيػۡ َاشۡكُْمرََۡافَََِعَامَيََِۡفََِِۡوَّفِصَّٰ
رََُاِلََّوَلػِوَالِدَيۡكََلىِػَۡ الۡمَصِيػۡ  

Terjemahnya: 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu.25 

(Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu 

bapaknya) maksudnya Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua 

orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah 

sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala 

bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam dua tahun. Hendaknya) 

Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali.26 

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas: 

Ayat di atas tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa 

ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena 

kelemahannya, hal ini berbeda dengan bapak. Di sisi lain, peran bapak dalam 
                                                           

24
Siti Muri‟ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita karier (Semarang: Rasail Media 

Group, 2011), h. 147. 
25Kementrian Agama, Alquran dan Terjamahnya (Bandug: CV Jumanatul Ali-ART, 

2016), h. 412. 
26Jalaalain al Muhallii dan Jalaluddin al Suyuthi, Tafsir Aljalaalain (Cet. I: tp, 2006), h. 

45. 
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konteks keahiran anak lebih ringan dibandingakan dengan peran ibu. Setelah 

pembuahan semua proses kelahiran anak dipikul oleh seorang diri. Bukan hanya 

sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari 

itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar 

beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi in tidak langsung menyentuh 

anak, berbeda dengan peran ibu. Berapapun peran ayah tidak sebesar peran ibu 

dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan, karena itu anak 

berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya.27 

Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua seorang wanita 

yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik-

baiknya, terutama oleh anak-anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu adalah 

semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat mengasuh 

dan mendidik, dan ini menurut Sufyan bin Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan 

orang tua setiap selesai shalat fardlu.28 

3. Peran sebagai istri 

Selain sebagai ibu, wanita juga sebagai seorang istri, sebagai istri, wanita 

mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonisan dan 

kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga mereka 

sehingga menjadi seindah surga.29 Suami dan istri adalah sepasang makhluk 

manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. 

Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan.30Islam memuliakan 

seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari 

                                                           
27Muhammad bin Ahmad Alqurthubi, Aljaami‟Ii Ahkaami al- Qur‟an (Cet. I: Mesir, 

Muassasah al risalah, 2006), h. 66. 
28

Siti Muri‟ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita karier, h. 147. 
29Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang, h. 4. 
30

Siti Muri‟ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita karier, h. 149. 
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umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda 

kekuasaan Allah swt.31 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Rum/30: 21. 

 

فُسََِمِّنََۡلَكُْممََۡخَلَقَََافََۡوَمِنَۡاَّٰيَّٰتِوَ هَاَوَجََانَػۡ اَالِيَػۡ اَلتَِّسۡكُْمنػُوۡۤۡ نَكُْممَۡمَّوَدَّةاَكُْممَۡازَۡوَاجا عَلََبػَيػۡ  
لِكََ َيػَتػَفَكْمَّرُوفَََوَرَحَْْةاََۚإِفََّفَِِذََّٰ ؿَءَايََّٰتٍَلقَِّوٍْـ  

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. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.32 

 

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk 

kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi 

Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan 

perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya 

kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) 

semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang 

telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) 

yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.33 

Dalam tafsir Al Qurthubiy, dikutip dari penjelasan Ibnu Abbas bahwa 

mawaddah adalah cintanya seorang suami kepada istrinya, sedangkan rahmah 

                                                           
31Adnan bin Dhafullah Alu asy-Syawabikah, Wanita Karier: Profesi di Ruang publik 

yang boleh dan yang dilarang dalam Fiqih Islam, terj: Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 

2010), h. 39. 
32Kementrian Agama, Alquran dan Terjamahnya (Bandug: CV Jumanatul Ali-ART, 

2016), h. 406. 
33Jalaalain al Muhallii dan Jalaluddin al Suyuthi, Tafsir Aljalaalain (Cet. I: tp, 2006), h. 

47. 
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adalah kasih sayang suami kepada istrinya untuk tidak menimpakan sesuatu yang 

tak disukainya. 

B. Peran dan Tugas Perempuan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

Hakim perempuan dalam menjalankan  perannya sebagai ibu rumah 

tangga dan perempuan karir, maka harus memperhatikan tugasnya masing-masing 

yang dimana tidak terlepas dari hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. 

Sehingga nantinya dapat dilihat bahwa seorang hakim perempuan dalam 

menjalankan kedua peran tersebut adil dalam rumah tangga maupun pekerjaan 

atau hanya sekedar mengabdi kepada negara yang lebih mementingkan urusan 

negara dibandingkan urusan pribadi. 

Hakim Perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri disini dimaksud 

yaitu terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatakan bahwa 

seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.34 

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974:35 

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk 

melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam UU RI No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.36 Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat 

diperlukan kerja sama yang  baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

                                                           
34Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 149. 
35Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 147. 
36Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Akademika 

Pressindo, 1992), h. 67. 
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Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia 

memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya 

dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang 

dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah 

kewajiban istri.37 Hak dan kewajiban suami istri dimulai sejak berlangsungnya 

perkawinan.  

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan  

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian segala sesuatu dengan keluarga dapat dirundingkan 

dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.38 Beberapa pasal dalam UU RI. No 

1 Tahun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam 

kapasitasnya sebagai istri. Dapat dilihat antara lain : 

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan 

kewajiban perempuan sebagai istri juga hak dan kewajiban bersama antara 

perempuan dan laki-laki sebagai suami istri.39 Hal ini dapat diurai sebagai berikut: 

Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri  memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. Pasal 31 menyatakan  bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah 

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan 

istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian Pasal 32 menyatakan bahwa (1) Suami, 

                                                           
37Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Perspektif Hukum Islam”, h. 21. 
38Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 149. 
39Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Cet. V; Jakarta: 
Kencana, 2014), h. 180. 
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dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 

menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, 

setia, dan memberi bantuain lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 

menyatakan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri 

wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan 

kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh istri. (3) Jika suami atau istri 

melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat  mengajukan gugatan kepada 

pengadilan.40 

Ketentuan Pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada pasal 79, 

selanjutnya Pasal 32 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa (1) Suami 

istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.(2)Rumah tempat kediaman 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.41 

Pasal 33 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib 

saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin 

yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Suami istri 

wajib saling mencintai,hormat-menghormati, setia, dan member bantuan lahir 

batin yang satu kepada yang lain.(3) Suami istri memikul kewajiban mengasuh 

dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, 

maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.(4)Suami istri wajib 

memelihara kehormatannya.42 

                                                           
40Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia (Cet. 

I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 76. 
41Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

h. 52. 
42Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Cet. I; Samata-

Gowa: Alauddin University Press, 2013),  h. 125. 
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Pada undang-undang perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan 

suami adalah sebagai pemimpin yang wajib melindungi dan wajib memberi 

nafkah, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib menjaga rumah 

tangga suaminya. Artinya, istri juga sebagai pemimpin, tetapi masih dalam 

wilayah kepemimpinan suaminya.43 

Dalam perundang-undangan di Indonesia, peran suami dan istri dalam 

keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Peran disini yaitu hak yang semestinya didapat dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh suami istri.44 Adapun hak dan kewajiban suami istri harus 

dalam bentuk relasi yang sejajar, saling membutuhkan dan saling mengasihi sebab 

tanpa menjadi relasi, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri akan sulit untuk 

mencapainya.45 

Konsep relasi antara suami istri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 melalui hak dan kewajiban suami 

istri yaitu sebagai berikut:46 

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

                                                           
43Muhammad Koderi,  Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani Press, 1999), h. 48. 
44Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159. 
45Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer (Yogyakarta; Academia, 2005), h. 59. 
46Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 32. 
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4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. 

5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

6.  Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumahtangga sesuai kemampuannya. 

8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

9. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan.47 

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam  

Membicarakan kewajiban dan hak suami isteri, terlebih dahulu kita 

membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud 

dengan hak. Sidi Nazar Bakry mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang 

harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang 

harus diterima.48 

Pada pengertian diatas jelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang 

harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri 

adalah sesuatu yang harus istri laksanakan  dan lakukan untuk suaminya. Begitu 

juga dengan pengertian hak suami adalah, sesuatu yang harus diterima suami dari 

istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari 

suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan 

upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri 

merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.49 

                                                           

47UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34. 
48Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah (Cet. I; 

Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3. 
49Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, h. 123. 
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Hak-hak istri maupun kewajiban mereka menurut cara yang ma‟ruf telah 

diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada „urf (kebiasaan) 

masyarakat itu mengikuti syari‟at, kebaikan adab dan kebiasaan mereka. Hal ini 

akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya, 

suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk meberikan 

kepada istri sesuai dengan apa yang ia minta. 

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang 

harus dipenuhinya sebagai hak istri, hak suami tercermin dalam ketaatannya, 

menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat 

sebagaimana hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna 

pernikahan dan perasaan istri.50 Istri hendaknya mengetahui suaminya dengan 

hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan 

perempuan harus melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan 

masyarakat disekitarnya. 

Adapun hak suami adalah mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri, 

menjadi kepala keluarga memimpin keluarga, dan tidak mempersilahkan 

seseorang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk kedalam rumah kecuali jika 

diberi izin.51 Kewajiban suami adalah memberi nafkah keluarga agar terpenuhi 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan, membantu istri dalam mengurus anak, 

dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenangnya. 

Hak istri adalah mendapatkan nafkah batin dan lahir dari suami, menerima 

maskawin dari suami ketika menikah, diperlakukan secara manusiawi dan baik 

oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, serta mendapat 

                                                           
50Ali Yusuf As-Subki, Fiqhi Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Cet. I; 

Jakarta: Amsah, 2010), h. 143. 
51Ibrahim Muhammad Al Jamal, Tantangan Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2000), h.140. 
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penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk. 

Kewajban istri adalah mencintai dan setia kepada suami, mendidik dan 

memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghormati serta 

mentaati suami dalam batasan wajar, serta menjaga kehormatan keluarga.52 

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam 

diatur dalam pasal 77-78 yang isinya yaitu: 

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat meghormati, setia dan 

memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. 

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 

dan pendidikan agamanya. 

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.53 

6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

7. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh 

suami istri bersama.54 

Kemudian hak suami yang menjadi kewajiban istri diatur dalam pasal 83 

Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sebagai berikut: 

1. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami 

di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam. 

                                                           
52Ibrahim Muhammad Al Jamal, Tantangan Wanita Muslimah, h. 137. 
53Kompulasi Hukum Islam, Pasal 77 
54Kompulasi Hukum Islam, Pasal 78 
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2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dan sebaik-baiknya.55 

Hak istri yang menjadi tangguung jawab suami diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 80 yaitu: 

1.  Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh 

suami istri bersama. 

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. 

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat terhadap 

agama, nusa dan bangsa. 

4. Sesuai penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dn tempat kediaman bagi istri; 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan 

anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

5. Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di 

atas mulai berlaku sudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nusyuz.56 

                                                           
55Kompulasi Hukum Islam, Pasal 83 
56Kompulasi Hukum Islam, Pasal 80 



32 
 

 
 

Dalam hukum Islam perempuan memiliki beberapa peran diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Perempuan Sebagai Istri 

 Wanita, baik sebagai ibu, istri, anak perempuan ataupun saudara 

perempuan, masing-masing mempunyai hak-hak tertentu disamping 

kewajibannya.57 

Wanita mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi, sehingga Allah 

menjadikannya sebagai salah satu tanda di antara ciptaan-Nya, dimana pada 

wanita Allah menciptakan rasa tentram, kasih dan sayang sebagaimana Allah swt 

berfirman dalam QS al-Rum/30: 21. 

 

فُسََِمِّنََۡلَكُْممََۡخَلَقَََافََۡوَمِنَۡاَّٰيَّٰتِوَ هَاَانَػۡ اَالِيَػۡ اَلتَِّسۡكُْمنػُوۡۤۡ نَكُْممَۡمَّوَدَّةاَكُْممَۡازَۡوَاجا وَجَعَلََبػَيػۡ  
لِكََ َيػَتػَفَكْمَّرُوفَََوَرَحَْْةاََۚإِفََّفَِِذََّٰ ؿَءَايََّٰتٍَلقَِّوٍْـ  

 
Terjemahnya :  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi ka um yang berfikir.58 

 Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia 

menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian 

untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. 

Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir tentang ciptaan Allah.59  

                                                           
57Muhammad Albar, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Cet. I; Jakarta: Daar Al-

Muslim, 1994), h. 26. 
58Kementrian Agama, Alquran dan Terjamahnya(Bandug: CV Jumanatul Ali-ART, 

2016), h. 406. 
59M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran, h. 455. 
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 Oleh karena itu bagi seorang wanita yang menikah, berarti ia telah 

melaksanakan perintah Allah. Apabila seorang wanita telah menjalankan 

fungsinya sebagai seorang istri sebagaimana yang telah digariskan oleh agama 

Islam, ia telah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang dimana akan 

mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas wanita sebagai 

istri tidaklah ringan. Agar sukses dalam menjalankan fungsinya, ia harus mampu 

menjadikan dirinya menjadi wanita yang salehah.60 

 Islam mengajarkan kepada kaum bagaimana mereka harus bertindak 

terhadap suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan 

bersama yang harmonis. Nabi saw, mengajarkan: 

 

َتْكَ,وَاِذَاَامََرْتػَهَاَاطَاَعَتْكَ,وَاِذَاخِبْتََ هَاسَرَّ رَُاَلنِّسَاَءَِمَنَْاذَِاَنَظرََْتََِليَػْ خَيػْ
هَاحَفِظتَْكََفََِمَالكََوَغِرَْضِكََ 61عَنػْ  

 
Artinya: 

 “Sebaik-baik istri adalah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu 
melihatnya, taat kepadamu bila kamu suruh, serta dapat menjaga 
kehormatan dirinya dan harta bendamu.” (HR. Thabrani) 

Menurut petunjuk Rasulullah saw, tersebut kita dapat memetik pelajaran 

sebagai berikut: 

 Pertama, seorang istri harus pandai menyenangkan hati suaminya. Istri 

yang baik perlu merawat diri dan memelihara kecantikannya dengan baik semata-

mata untuk suaminya. Ketika suaminya dating dari perjalanan jauh atau pulang 

kerja, istri bisa menyenangkan suami dengan penampilan yang enak dipandang.62 

                                                           
60Muhammad Koderi,  Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, h. 57. 
61Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah Juz II (Maktabah al-Masjid an-Nabawi: CD Maktabah 

Syamila, tt), h.199. 
62Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, Potret Wanita Shalehah (Cet. III; Jakarta: 

2005), h. 190.   
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 Kedua, taat dan patuh pada suami. Istri yang shalehah adalah istri yang 

taat dalam menjalankan ibadah dan patuh kepada perintah suaminya. Patuh 

kepada perintah suami, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah 

Allah dan Rasulnya. Jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka 

istri tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya itu.63 

 Ketiga, memelihara kehormatan diri dan harta suami. Secara internal, istri 

harus memelihara kehormatan diri dan kehormatan suaminya dengan berlaku baik 

dan santun kepada orang lain, keluarga, atau kenalan suami. Menjaga harta 

suaminya dengan baik, terutama disaat  suami tidak berada dirumah. Istri tidak 

boleh memberikan harta milik suaminya yang berharga kepada siapapun, kecuali 

atas sepengetahuan suaminya.64 

 Keempat, sebagai istri ia tidak diperkenankan menolak ajakan suami. 

Bahkan, seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah tatkala 

suaminya ada di rumah, kecuali telah minta izin terlebih dahulu.65 

 Allah mengatakan bahwa isteri diumpamakan ladang tempat bercocok 

tanam sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah/2: 223. 

 

َلَّػكُْممََۡۖفاَۡتػُوۡاَ تُمَۡنِسَآؤكُُمَۡحَرۡث  َشِئػۡ فُسِكُْممَََۡحَرۡثَكُْممَۡاَنَّّّٰ اللَََََّّّٰوَاتػَّقُواََ  َوَقَدِّمُوۡاَلِۡنَػۡ  
رََِوََوَاعۡلَمُوۡٓاَانََّکُمَۡمهلَّٰقُوۡهَُ  يََۡالۡمُؤۡمِنََِبَشِّ

Terjemahnya: 

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan 
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 
menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.66 

                                                           
63Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, h. 188. 
64Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, h. 189. 
65Muhammad Koderi,  Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, h. 57. 
66Kementrian Agama, Alquran dan Terjamahnya (Bandug: CV Jumanatul  Ali-ART, 

2016), h. 35. 
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 Istri-istri kalian adalah tempat mengembangkan keturunan seperti tempat 

biji yang membuahkan tumbuhan. Maka, kalian boleh menggauli mereka dengan 

cara apa pun selama pada tempatnya. Takutlah kalian kepada Allah kalau 

melanggar ketentuan-Nya dalam menggauli istri. Ketahuilah bahwa kalian akan 

menjumpai-Nya, mempertanggungjwabkan segala sesuatu di hadapan-Nya. Kabar 

gembira hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui ketentuan-

ketentuan Allah dan tidak melanggarnya.67 

 Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya menulis tentang ayat din atas: 

 Menjelaskan bahwa bila dilihat dari sisi hukum dengan peumpamaan yang 

demikian maka tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan diselain kemaluan 

karena bukan tempatnya untuk menanam. Dari sisi yang lain ayat ini kiranya juga 

hendak mewartakan bahwa seorang perempuan sangat berpengaruh dalam 

menentukan baik buruknya anak-anak sebagai generasi masa depan sangat 

mempengaruhi oleh baik buruknya seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya68 

Masalah ini tidak bisa di anggap sepele, tidak sedikit wanita karir memiliki 

kesuksesannya sendiri dan mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri 

sehingga dari hal tersebut membuat rumah tangganya menjadi berantakan karena 

tidak mengindahkan peringatan Allah dan Rasul-Nya ini. 

 Kelima, sebagai istri selain harus menghormati kedua orang tuanya, ia juga 

wajib menghormati kedua orang tua suaminya (mertua). Orang tua suami haruslah 

dianggap sebagai orang tua sendiri sehingga apabila orang tua atau mertua usianya 

sudah lanjut, hendaknya tidak mengucapkan kalimat dengan nada yang kasar atau 

keras. Ucapkanlah kepada orang tua atau mertua dengan perkataan lemah lembut 

                                                           

67M.Quraish Shihab, Tafsir al-MisbahTafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian 
Alquran, h. 233. 

68Muhammad bin Ahmad Alqurthubi, Aljaami‟Ii Ahkaami al- Qur‟an (Cet. I: Mesir, 
Muassasah al risalah, 2006), h. 36. 
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dan doakanlah mereka sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kesalahpahaman 

dengan pihak orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran rumah 

tangga. 

 Keenam, istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami, dirinya, dan 

keluarganya.  

 Istri hendaklah pandai menutup rapat-rapat rahasia suaminya, apalagi 

rahasia tempat tidur, pantang digunjingkan kepada orang lain, sekalipun untuk 

berkelakar. Dalam hal ini termasuk bisa menjaga nama baik orang tua dan 

mertua.69 

 Maka dari itu melihat dari tugasnya perempuan sebagai seorang istri 

adalah tanggung jawab  yang penuh yang harus diterapkan dalam kehidupan 

berumah tangga. Apalagi jika seorang istri adalah perempuan karir, maka harus 

bisa menyeimbangkan antara urusan rumah tangga dan juga pekerjaannya. 

3. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi 

anak- anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang dan menjadi tempat 

berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-

anaknya. UU RI No.1 Tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus 

dilakoni oleh perempuan sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua 

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban orang tua tersebut akan 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meski kedua orang 

tuanya telah bercerai.70 

                                                           
69Muhammad Koderi,  Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara , h. 6. 
70Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Perspektif Hukum Islam”, h. 23. 
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Peranannya sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Alquran 

dan hadis Nabi saw. sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada 

usaha pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga 

yang sakinah adapun tugas pokok dari seorang Ibu untuk anaknya dimulai dari 

mengandung, melahirkan, merawat, dan memelihara anak. Peranannya sangat 

penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu, ia harus bertanggung 

jawab dalam mendidik anak agar putranya menjadi orang beriman dan terhindar 

dari siksa api neraka. Sebagaimana peringatan Allah swt. Dalam QS. At-Tahrim/ 

66: 6. 

فُسَكُْممَۡوَاىَۡلِيۡكُْممَۡنََرااَوَّقػُوۡدُىَاَالنَّاسَُوَالِۡجَارةََُ اَانَػۡ يَػههَاَالَّذِيۡنََاَّٰمَنػُوۡاَقػُوۡۤۡ
ۡۤ
هَاَيََّّٰ عَلَيػۡ  

َامََرَىُمَۡوَيػَفۡعَلُوۡفََمَاَيػُؤۡمَرُوۡفََ ََمَاۤۡ َيػَعۡصُوۡفََاللََّّّٰ كَْمة َغِلَاظ َشِدَاد َلَّۡ ىِٕٓ  مَلَّٰ
 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.71 

 Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari 

api neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan bebatuan. Yang 

menangani neraka itu dan yang menyiksa penghuninya adalah para malaikat yang 

kuat dan keras dalam menghadapi mereka. Para malaikat itu selalu menerima 

perintah Allah dan melaksankannya tanpa lalai sedikit pun.72 

 Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya menulis tentang ayat di atas: 

 Menjelaskan bahwa terdapat satu masalah, yaitu perintah agar manusia 

memelihara dirinya dan keluarganya dari neraka. Berarti seseorang harus 

                                                           
71Kementrian Agama, Alquran dan Terjamahnya (Bandug: CV Jumanatul Ali-ART, 

2016), h. 560. 
72M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran, h. 501. 
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memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki 

keluarganya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, anak 

termasuk di dalamnya, sebab anak adalah bagian darinya. Dengan demikian, 

seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan yang haram, sekaligus 

menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang lainnya.73 

 Ayat ini menggambarkan bahwa dakwah serta pendidikan harus diawali 

dari rumah. Artinya, ayat ini menekankan orangtua untuk memperhatikan 

keluarganya. Tanggung jawab ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 

Meskipun, secara redaksional ayat tersebut tertuju kepada laki-laki. Akan tetapi 

yang dimaksudkan itu meliputi perempuan juga. Dengan demikian, ayah dan ibu 

bertanggungjawab atas perkembangan anaknya. Begitu pula keduanya 

bertanggungjawab atas perilaku satu sama lain. Sehingga, rumah tangganya 

dinaungi nilai-nilai agama serta dipenuhi hubungan yang harmonis.74 

Telah tergambar jelas bahwa kebahagiaan maupun kesengsaraan anak 

kelak bergantung pada bagaimana ibu mendidiknya. Kedudukannya sebagai ibu 

rumah tangga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt. 

Sebagaimana disabdakan Rasulullah saw. 

75عِيَّتِهَاوَالْمَرْاةََُراَعِيَةَُفَِِبػَيْتَِزَوَْجِهَاَوَمَسْئُوَلَةَُعَنَْرََ  
 

Artinya: 

“Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan 
bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR Al Bukhari) 

                                                           
73Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18, ter. Fatturrahman, dkk (Jakarta; 

Pustaka Azzam, 2009), h. 744. 
74https://www.dutaislam.com/2019/09/tafsir-surat-at-tahrim-ayat-6-menjaga-pendidikan-

keluarga.html. 
75Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Juz VII (Cet. I; 

Semarang: Asy Syifa‟, 1993), h. 126. 
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Seorang perempuan haruslah cerdas mengatur waktunya sebagai ibu 

rumah  tangga dan sebagai perempuan yang memiliki karirnya sendiri. Karena, 

seorang wanita memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik 

dan disamping itu ia juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Sebagai ibu rumah tangga hukumnya 

wajib untuk mendidik anaknya dengan baik sebab ia akan dimintai 

pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sedangkan, mencari nafkah tidak ada 

kewajiban walaupun dibolehkan untuk membantu ekonomi suami dan tidak akan 

dimintai tanggung jawabnya. Kalaupun seorang ibu atau istri memilih berkarir, 

tidak berarti ia lepas dari tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Ia mau 

tidak mau harus berperan ganda, walaupun ia memiliki tanggung jawab menjadi 

pegawai, pejabat, anggota DPR, menteri, bahkan presiden, ia akan tetap dimintai 

pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah swt.  sebagai ibu rumah tangga 

yang dipimpinnya. Kalau ia melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu atau istri, ia 

akan menanggung dosanya.76 

Kaum perempuan yang dalam kesehariannya menghabiskan waktu untuk 

urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja, memasak, 

menghidangkannya di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur 

(mencuci, membersihkan dan menyiapkannya kembali) merupakan hal yang telah 

menjadi budaya. Seorang hakim dalam mengurus urusan rumah tangga seperti hal 

yang di atas adalah suatu kewajiban yang harus dijalani setiap ibu rumah tangga. 

Namun, dalam menjalankan kedua peran tersebut harus dapat membagi waktu 

antara keluarga dan pekerjaan.   

4. Sebagai masyarakat 

                                                           
76Muhammad Koderi,  Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, h. 56. 
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 Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan 

kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kehidupan sehari-

hari, seperti; 

a.Memelihara pergaulan hidup dan menjaga kerukunan bertetangga. 

b.Sadar akan hak dan kewajibannya, ikut berperan aktif dalam pembangunan. 

c. Melestarikan asas-asas yang baik dan tumbuh dalam masyarakat. 

 Sebagai agama yang kaffah, Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur 

perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam 

hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di 

dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala 

usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun 

akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara 

kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji). 

Perempuan muslimah dapat melakukan kegiatan karir di luar rumah, 

manakala kegiatan profesi (karir) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab 

keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan  yang luhurnya membantu suami, 

ayah, atau saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, 

berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya. Namun demikian ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan dalam meniti karir diluar rumah, 

diantaranya;77 

a. Pergaulan perempuan. 

b. Cara berpakaiannya. 

                                                           
77Said Aqil Husain al-Munawwar, “Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam”, 

dalam Agus Puwadi (editor), Islam dan Problem Gender: Telaah Kepemimpinan Wanita dalam 
Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), h. 113. 
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c. Etos kerja yang Islam. 

D. Kerangka Konseptual 

Teori Gender 

 Persoalan jender menyangkut peran, fungsi, dan relasi antara kedua jenis 

kelamin, laki-laki dan perempuan baik kehidupan ranah domestik maupun publik. 

78Dalam kaitan ini, menurut Weisberg sebagaimana yang ditulis Sulistyowat 

Irianto bahwa pendekatan hukum berperspektif jendersecara garis besar 

mempunyai dua komponen utama. Pertama, eksploitasi dan kritik pada tatanan 

teoritik terhadap hukum dan jender. Kedua, penerapan analisis dan perspektif 

perempuan terhadap lapangan hukum yang konkrit seperti keluarga, tempat kerja, 

kesehatan, reproduksi dan sebagainya.79 

 Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat 

dibahas di dalam berbagai teori, yang secara umum dapat diklasifikasikan kepada 

dua kelompok.  

 Pertama, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan ditentukan oleh faktor biologis, atau biasa disebut teori nature. 

Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan 

menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-

laki memerankan peran-peran utama di dalam masyarakat karena secara umum 

dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ dan fungsi 

reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti hamil, 

melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak mempunyai fungsi 

reproduksi tersebut. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan 

                                                           
78Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: 

Paramadina, 1999), h. 33. 
79Sulistyowat Irianto, Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, 

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Bandung: Alumni, 2000), h. 95. 
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tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurusi 

urusan-urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurusi urusan dalam 

rumah, yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (hunter) dan peramu (gatherer) 

dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam 

masyarakat modern. Pendapat ini antara lain didukung oleh teori fungsionalisme 

struktural, teori sosio-biologis, teori psikoanalitis, dan kecenderungan masyarakat 

kapitalis.80 

 Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan 

perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori 

nurture.81Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan 

perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi 

sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Teori ini menilai kurang 

bijaksana mendasarkan perbedaan peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin. 

Selain merujuk kepada pendapat para ilmuan yang menganggap perbedaan laki-

laki dan perempuan belum tuntas (ingat kembali teori hormone puzzle), 

pendukung teori ini juga menilai tidak sedikit nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat sarat dan bias jender karena disusun atas landasan structural yang 

keliru. Banyak nilai-nilai bias jender yang terjadi di dalam masyarakat yang 

dianggap disebabkan oleh faktor biologis tetapi sesungguhnya tidak lain adalah 

konstruksi budaya, yakni relasi kuasa (power relation) yang secara turun-temurun 

dipertahankan oleh laki-laki. Pendapat ini di dukung oleh teori konflik, teori 

feminis, dan kecenderungan masyarakat sosialis.82 

                                                           
80Nila Sastrawaty, Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gebder dan Politik 

Perspektif Post-Feminisme (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 45. 
81Nila Sastrawaty, Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gebder dan Politik 

Perspektif Post-Feminisme, h. 44. 
82Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran (Cet. I; Jakarta: 

Dian Rakyat, 1999), h. 280. 
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Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah 

kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan 

indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan 

tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada 

tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat 

alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar 

terhadap beberapa kelemahan teori nurture di atas. Lalu beralih ke teori natura. 

Pendekatan nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam 

hidup berkeluarga dan bermasyarakat.83 

Ketidakadilan dan diskriminasi jender merupakan kondisi kesenjangan dan 

ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik 

perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan 

jender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan 

sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa 

perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki.84 Meskipun secara keseluruhan 

ketidakadilan jender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum 

perempuan, namun ketidakadilan jender itu berdampak pula terhadap laki-

laki.85Adapun, bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan jender akibat diskriminasi 

itu mencakup: 

 

 

 

                                                           
83Nila Sastrawaty, Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gebder dan Politik 

Perspektif Post-Feminisme, h. 45. 
84Moh. Yasir Alimi, Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama (Yogyakarta: 

Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), h. 3. 
85Orinton Purba, Konsep dan teori gender, https://gendernews88. wordpress.com 

/2010/09/07/ konsep-dan-teori-gender (Diakses pada tanggal 12 Desember 2019). 
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1. Marjinalisasi 

 Proses marjinalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, 

perilaku, masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada 

penyisihan/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.86 

2. Subordinasi 

Proses subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin 

dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin 

lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau 

kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi 

tenaganya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan 

kedudukan dan peran permepuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak 

kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi 

yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat.87 

3. Stereotipe 

Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara 

umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotipe selalu 

melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari 

pandangan gender.88 

4.  Violence (Kekerasan) 

Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non 

fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi 

keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran 

gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan 
                                                           

86
Masdar Farid Mas‟ud, Islam dan hak-hak reproduksi Perempuan: Dialogi Fiqh 

Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), h. 55-57. 
87Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, Metodologi Studi Kontemporer (Gorontalo: 

Sultan Amai Press IAIN Amai Gorontalo, 2013), h. 334. 
88Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, Metodologi Studi Kontemporer, h. 335. 
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dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian 

mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, 

kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, 

lemah, penurut dan sebagainya.89 

5. Beban Ganda (Double Burden) 

Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima 

salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin 

lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang 

statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah 

perempuan yang bekerja diwilayah publik, namun tidak diiringi dengan 

berkurangnya beban mereka diwilayah domestik. Upaya maksimal yang 

dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada 

perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga 

perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap 

berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang 

berlipat ganda.90 

Segala bentuk ketidakadilan jender tersebut diatas, termanifestasikan 

dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat 

istiadat, masyarakat dan rumah tangga. 

Dalam penelitian ini mengambil teori gender. teori gender menjelaskan 

bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak 

ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya 

masyarakat. Maka dari itu, adapun bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan jender 

                                                           
89Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, Metodologi Studi Kontemporer, h. 335. 
90Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2011), h. 15. 



46 
 

 
 

akibat diskriminasi itu mencakup ialah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, 

violence, dan double burden. 

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat 

bagan kerangka konseptual sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU No. 1 tahun 
1974 tentang 
Perkawinan 

 

Keadilan 

Peran Ganda 
Hakim Perempuan 

Hak Kewajiban 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian dalam tesis ini adalahfield research kualitatif deskriftif 

yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode pelaksanaan 

penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh 

jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi 

gambaran secermat mungkin mengenai peran ganda hakim perempuan di 

Pengadilan Agama Sungguminasa. Pendekatan yang digunakan adalah 

Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tesis ini dilakukan  di Pengadilan agama dan menjadi tempat 

pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sungguminasa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Secara metodologi, pendekatan teologi normatif yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu merujuk dalam Alquran dan hadis yang menyangkut tentang 

kepemimpinan perempuan. Melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana 

akan dihubungkan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Secara keilmuan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologi Normatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teologi normatif yaitu pendekatan 
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terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari 

Alquran, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang 

sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan peran ganda hakim 

perempuanMelalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di 

lapangan berkaitan dengan peran ganda hakim perempuan lalu mengkaji 

berdasarkan hukum Islam, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai 

dengan hukum Islam atau seperti apa, pada akhirnya menemukan alasan-alasan 

yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan 

hukum Islam. 

Jadi, peneliti dalam penelitian ini yang menjadi partisipan aktif dengan 

informan untuk dapat mengkaji dan memahami lebih jauh 

untukmenginterpretasikan suatu makna peristiwa interaksi.91 Sehingga dapat 

menghasilkan data yang baru, mengenai hasil penelitian yang ditemukan. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis pemasalahan yang ada 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) 

dengan data primer yang diperoleh di lapangan merujuk pada Alquran dan Hadis 

yang menyangkut tentang kepemimpinan perempuan. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mecari tahu bagiaman peran ganda hakim perempuan di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

 

                                                           
91Sujarno, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, 

2001), h. 45. 
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C. Sumber Data  

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu 

data atau informasi.92Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari 

informan, peristiwa yang diamati dan dokumentasi. Jumlah sumber data tidak 

ditentukan sebelum penelitian. Sumber data dipilih secara bergulir sesuai 

kebutuhan sampai informasi yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh. Meskipun 

demikian, sumber data penelitian tentang peran ganda hakim perempuan 

dipengadilan agama Sungguminasa kelas 1B. 

Subjek yang menjadi informan penelitian ini yaitu Hakim Perempuan. 

Informan tersebut dipilih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu: 1) 

mengetahui banyak hal tentang apa yang menjadi objek penelitian, 2) terlibat 

langsung dalam objek penelitian. 

Selain data berupa kata-kata yang bersumber dari informan, dokumen-

dokumen, arsip, buku juga berkaitan dengan fokus penelitian ini. Oleh karena itu, 

data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk: 

1. Data Primer 

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan 

secara langsung dari 6 hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian 

hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data sekunder yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu buku/literature, situs internet serta informasi 

dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini. 

 

 

                                                           
92Moh.Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta; Ghali Indonesia, 2005), h. 54. 
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3. Data Tersier 

Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan 

primer dan sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan langkah yang sanga penting dalam metode 

ilmiah, sebab pada umumnya data yang dikumpulkan untuk memperoleh data 

yang diperlukan selalu mempunyai hubungan metode pengumpulan data dengan 

masalah penelitian yang ingin dijelaskan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni, penelitian lapangan (Field Research), yaitu salah satu memperoleh data 

dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan 

menggunakan metode: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya 

pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung 

terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat 

diobservasi adalah; dapat dilihat dan dapat didengar. Model observasi yang 

dilakukan penulis adalah observasi partisipan93. Yaitu observasi yang 

dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta 

dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis 

bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi 

atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

2. Wawancara (interview)yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang 
                                                           

93Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012), h.38. 
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memberikan jawaban atas pertanyaan dan menggunakan alat yang 

dinamakan panduan wawancara (interview guide)94, teknik pengumpulan 

data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan 

penelitian dalam hal ini Hakim Perempuan Pengadilan Agama 

Sungguminasa, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan 

sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman 

wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali 

informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. 

Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara 

adalah Para Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan 

sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang 

diteliti.95Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini 

dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai 

dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil 

dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh 

melalui observasi dan interview. 

E. Instrument Penelitian 

Ada dua hal utama yang sangat berpegaruh terhadap kualitas dari hasil 

penelitian yaitu, kualitas intrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian yang utama adalah peneliti 

                                                           
94Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 

1999), h. 135. 
95Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 231. 
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sendiri (human instrument). Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga 

harus “divalidasi”, seberapa jauh kesiapan peneliti untuk terjun ke lapangan.
96 

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap 

pemahaman metode yang digunakan, penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian memasuki objek penelitian 

baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi dilakukan oleh peneliti sendiri 

melalui evaluasi diri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisi data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan. Adapun instrumen pendukung adalah:  

a. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan 

pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu, buku, 

pulpen, serta alat perekam audio (jika diperlukan). 

b. Pedoman dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam betuk tulisan 

langsung, dokumen-dokumen, arsip, serta foto-foto wawancara 

dipengadilan agama Sungguminasa, yaitu HP.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, sehingga dapat ditemukan suatu rumusan kerja seperti yang 

disarankan oleh data. 

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu ditekankan 

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut 

                                                           
96 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet.4; Bandung: Alfabeta, 2008), h.59. 



53 
 

 
 

direduksi dengan cara melakukan abstraksi yang berisi rangkuman inti, 

proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada 

dalam konteksnya serta mempunyai pengertian yang jelas. Reduksi 

data merupakan bentuk analisis yag menajamkan, menggolongkan, dan 

mengarahkan, membuang data yang tidak perludan 

mengorganisasikannya sehingga kesimpulan finalnya dapat dibuat. 

Tahap ini adalah tahap awal dimana peneliti turun langsung 

kelapangan melakukan wawancara. 

b. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang 

tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.97 Penyajian data dilaksanakan dengan cara 

deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Tahap ini adalah 

tahap dimana penyatuan antara teori yang sudah ada dan hasil yang 

didapatkan di lapangan. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mengartikan 

data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. 

Kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

                                                           

97Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Social Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 194. 
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BAB IV 

TELAAH UU PERKAWINAN MENGENAI  PERAN GANDA HAKIM 

PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB 

A. Gambaran Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 

IB 

1 Nama Lengkap Dra. Hj. Martina Budiana, M.H. 
2 NIP 196303171992032002 
3 Pangkat dan Golongan Ruang Pembina Utama Muda - IV/c 
4 Tempat lahir / tanggal lahir Bonto Sunggu, 17 Maret 1963 
5 Jenis Kelamin Wanita 
6 Agama Islam 
7 Status Perkawinan Kawin 
8 Alamat Rumah a. Jalan Jl. Mayjend. Sutoyo No. 2 

b. Kelurahan/Desa Maccorawalie 
c. Kecamatan Watang Sawitto 
d. Kabupaten/Kota Pinrang (pinrang, Kabupaten) 
e. Propinsi Sulawesi Selatan 

9 Keterangan Badan a. Tinggi (cm) 170 cm 
b. Berat Badan (kg) 67 kg 
c. Rambut Ikal 
d. Bentuk Muka Oval 
e. Warna Kulit Sawo Matang 
f. Ciri Khas Tidak ada 
g. Cacat Tubuh Tidak ada 

10 Kegemaran (Hobby) Baca Buku 
   

NO TINGKAT NAMA 
INSTANSI/LE

MBAGA 

JURUSAN STTB/TAN
DA 

LULUS/IJA
ZAH 

TAHUN 

TEMPAT NAMA KEPALA SEKOLAH 
DIREKTUR/DEKAN/PROM

OTOR 

1 2 3 4 5 6 7 

1. S2 Universitas 
Muslim 
Indonesia 
Makassar 

Ilmu 
Hukum 

2015 Indonesia Prof. Dr. Hj. Masrurah 
Muhtar, M.A 

2. S1 Universitas 
Satria 
Makassar 

Ilmu 
Hukum 

1999 Indonesia Rektor 



55 
 

 
 

3. S1 IAIN Makassar Hukum 
Islam 

1990 Indonesia Rektor 

4. SLTA/Sed
erajat 

Mandrasah 
Aliyah Negeri 

 1985 Indonesia Kepala Sekolah 

5. SLTA/Sed
erajat 

Mandrasah 
Tsanawiyah 
Negeri 

  Indonesia Kepala Sekolah 

6. SD Mandrasah 
Ibtidaiyah 
Negeri 

  Indonesia Kepala Sekolah 

 

 
NO 

 
JABATAN/PEKER

JAAN 

MULAI DARI 
SAMPAI 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 

1 Ketua Pengadilan 
Agama 
Sungguminasa 

12 Maret 2020  Ketua 
Mahkamah 
Agung RI 

25/KMA/SK/II/2020 10 Februari 
2020 

2 Ketua Pengadilan 
Agama Pare-Pare 

17 Januari 
2019 – 11 
Maret 2020 

Ketua 
Mahkamah 
Agung RI 

251/KMA/SK/XI/2018 27 November 
2018 

3 Wakil Ketua 
Pengadilan 
Agama Pinrang 

20 Juli 2017   Dirjen 
BADILAG MA 
RI 

880/DJA/KP.04.6/SK/07
/2017 

20 Juli 2017 

4 Wakil Ketua 
Pengadilan 
Agama 
Watampone 

15 Desember 
2016 

Dirjen 
BADILAG 

3648/DJA/KP.04.6/SK/1
2/2016 

15 Desember 
2016 

5 Ketua Pengadilan 
Agama Polewali 

30 September 
2015 

Dirjen 
BADILAG MA 
RI  

1955/DJA/KP.04.6/SK/8
/2016 

18 Agustus 
2015 

6 Ketua Pengadilan 
Agama Tandano 

21 Februari 
2014 

Dirjen 
BADILAG MA 
RI 

2456/DJA/KP.04.6/SK/X
II/2013 

09 Desember 
2013 

7 Wakil Ketua 
Pengadilan 
Agama Takalar 

13 November 
2012 

Ketua 
Mahkamah 
Agung RI 

628/SEK/KP.01/SK/9/2
019 

25 September 
2012 

8 Hakim Tingkat 
Pertama 
Pengadilan 
Agama Sengkang 

30 Desember 
2011 

Dirjen 
BADILAG MA 
RI 

2762/DJA/KP.04.6/SK/X
/2011 

31 Desember 
2012 

9 Hakim Tingkat 
Pertama 
Pengadilan 
Agama Pinrang 

28 April 1999 Menteri 
Agama RI 

B.II/3-E/976 10 April 1999 

10 Calon Hakim 01 Mei 1995 Menteri PTA.t/10/K/Kp.00.3/SK. 13 April 1995 
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Pengadilan 
Agama Pinrang 

Agama 45/1995 

11 Calon Hakim 
Pengadilan 
Agama Pinrang 

01 Maret 1994 Menteri 
Agama 

B.II/3-E/PB.I/8159 13 Juli 1994 

 

 
NO 

 
PANGKAT 

 
GOL 

BERLAKU 
TERHITUNG 

MULAI 
TANGGAL 

 
GAJI POKOK 

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN 
YANG DI 
JADIKAN 
DASAR 

 
PEJABAT 

 
NOMOR 

 
TGL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pembina 
Utama 
Muda 

IV/c 01 Oktober 
2018 

Rp4.569.000 Presiden RI 00109/K
EP/AA/1
5001/18 

27 
Agustus 
2018 

AA-
13001000028 

2 Pembina 
Tingkat I 

IV/b 01 Oktober 
2014 

Rp3.520.700 DIRJEN 
BADILAG 

2317/Dj
A/KP.04
.1/VIII/2
010 

19 
Agustus 
2014 

AI-
14004000134 

3 Pembina IV/a 01 Oktober 
2010 

Rp3.136.800 DIRJEN 
BADILAG 
MA RI 

3059/Dj
A/KP.04
.1/VIII/2
010 

09 
Agustus 
2010 

AI-
14004000337 

4 Penata 
Tingakt I 

III/d 01 Oktober 
2006 

Rp2.309.700 SEKRETARIS 
MA - RI 

UP.IV/2
590/SEK
/SK/200
6 

29 
Desemb
er 2002 

AG.03700006
63 

5 Penata III/c 01 Oktober 
2002 

Rp1.700.700 KPTA 
MAKASSAR 

PTA.t/1
0/K/KP.
07.1/SK.
220/200
2 

16 
Septem
ber 
2002 

EA.025000000
2 

6 Penata 
Muda 
Tingkat I 

III/b 01 Oktober 
1998 

Rp277.300 Menteri 
Agama 
Republik 
Indonesia 

B.II/3-
E/12483 

02 
Oktober 
1998 

I.2300123737 

7 Penata 
Muda 

III/a 01 Mei 1995 Rp150.200 Menteri 
Agama 
Republik 
Indonesia 

PTA.t/1
0/K/KP.
0.3/SK.4
5/95 

13 April 
1995 

PTA.t/10/K/KP
.00.3/SK.45/9
5 

8  Penata 
Muda 

III/a 01 Maret 
1994 

Rp120.160 Menteri 
Agama 
Republik 
Indonesia 

B.II/3/E/
PB.I/815
9 

13 Juli 
1994 

B.II/3-
E/PB.I/8159 

 

1 Nama Lengkap Dra. HJ. FAHIMA, S.H., M.H 
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2 NIP 196811201994032004 

3 Pangkat dan Golongan 
Ruang 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

4 Tempat, Tanggal Lahir Makassar, 20 November 1968 

5 Jenis Kelamin Wanita 

6 Agama Islam 

 

 
NO 

 
TINGKAT 

 
NAMA 

INSTANSI/ 
LEMBAGA 

 
JURUSAN 

 
STTB/TANDA 

LULUS/IJAZAH 
TAHUN 

 
TEMPAT 

 
NAMA KEPALA 

SEKOLAH 
DIREKTUR/DEKAN/

PROMOTOR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 S1 STIH 
Damarica 
Plaopo 

Ilmu 
Hukum 

2002 Indonesia REKTOR 

2 S1 IAIN 
Alauddin  
Ujung 
Pandang 

Hukum 
Islam 

1992 Indonesia REKTOR 

3 SLTA/SEDERAJAT MAN UJUNG 
PANDANG 

 1987 Indonesia Kepala MAN UP 

4 SLTA/SEDERAJAT MA 
PESANTREN 
IMMIM 
MINASATENE 

 1987 Indonesia Kepala MAN 

5 SLTP/SEDERAJAT MTs 
PESANTREN 
IMMIM 
MINASATENE 

 1984 Indonesia Kepala MAN 

 6 SD SDN 5 
TABARINGAN 

 1981 Indonesia Kepala Sekolah 

 

 
NO 

 
PANGKAT 

 
GOL 

BERLAKU 
TERHITUNG 

MULAI 
TANGGAL 

 
GAJI POKOK 

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN 
YANG DI 
JADIKAN 
DASAR 

 
PEJABAT 

 
NOMOR 

 
TGL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pembina 
Utama 
Muda 

IV/c 01 April 
2018 

Rp4.569.000 Kepala 
Badan 
Kepengawai
an RI 

0075/ke
p/aa/15
001/18 

28 
Maret 
2018 

AA-
13001000409 

2 Pembina 
Tingkat I 

IV/b 01 OApril 
2014 

Rp3.667.400 DIRJEN 
BADILAG 

057/DjA
/KP.04.1
/SK/II/2

26 
Februari 
2014 

AI-
14004000379 
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014 

3 Pembina IV/a 01 April 
2010 

Rp3.136.800 DIRJEN 
BADAN 
PERADILAN 
AGAMA MA 
RI 

1540/Dj
A/KP.04
.1/III201
0 

31 
Maret 
2010 

AI-
14004001941 

4 Penata 
Tingakt I 

III/d 01 April 
2006 

Rp2.309.700 Kepala Biro 
Kepengawai
an 

UP.IV/1
425/SEK
/SK/200
6 

12 Juli 
2006 

AG.03700074
42 

5 Penata III/c 01 April 
2002 

Rp1.700.700 Ketua PTA. 
Makassar 

PTA.t/1
0/K/KP.
07.1/SK.
107/200
2 

22 Mei 
2002 

EA.025000064
7 

6 Penata 
Muda 
Tingkat I 

III/b 01 April 
1998 

Rp277.300 AN. MENAG. 
KABAG III 
BIRO 
KEPENGAW
AIAN 

B.II/3-E 
2994 

18 Mei 
1998 

I.2300117907 

7 Penata 
Muda 

III/a 01 Mei 1995 Rp150.200 KPTA 
UJUNG 
PANDANG 

PTA.t/1
0/K/KP.
003/SK.
116/95 

25 April 
1995 

PTA.t/10/K/KP
.003/SK.116/9
5 

8 Penata 
Muda 

III/a 01 Maret 
1994 

Rp120.160 MENTERI 
AGAMA 

B.II/3-
E/PB.I/4
7/99 

06 
Septem
ber 
1994 

B.II/3-
E/PB.I/14799 

 

 
NO 

 
JABATAN/PEKERJAAN 

MULAI DARI 
SAMPAI 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 

1 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Sungguminasa 

26 Januari 
2018 

Ketua 
Mahkamah 
Agung RI 

25/KMA/SK/1/2018 26 Januari 
2020 

2 Wakil Ketua 
Pengadilan Agama 
Barru 

15 Februari 
2016 

DIRJEN 
BADILAG MA 
RI 

04/4/DjA/KP.04.6/SK/2
/2016 

15 Februari 
2016 

3 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Maros 

07 September 
2012 

Dirjen 
BADILAG MA 
RI 

1080/DjA/KP.04.6/SK/V
I/2012 

07 Juni 2012 

4 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Masamba 

02 Juli 2008 KETUA 
MAHKAMAH 
AGUNG RI 

1709/DjA/KP.04.1/V/20
08 

14 Mei 2008 

5 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 

27 April 1999 MENTERI 
AGAMA 

B.11/3-E/988 10 April 1999 
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Agama Palopo 

6 Staf Pengadilan 
Agama Palopo 

01 Mei 1995 KPTA UJUNG 
PANDANG 

PTA.t/10/K/Kp.00.3/SK
/116/95 

25 April 1995 

7  Staf Pengadilan 
Agama Palopo 

011 Maret 
1994 

Kepala Biro 
Kepegawain 

B.II/3-E/PB.I/14799 06 September 
1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nama Lengkap MUDHIRAH, S.Ag., M.H 

2 NIP 197104102005022001 

3 Pangkat dan Golongan 
Ruang 

Penata Tingkat I (III/d) 

4 Tempat, Tanggal Lahir Barru, 10 April 1971 

5 Jenis Kelamin Wanita 

6 Agama Islam 

 

NO TINGKAT NAMA 
INSTANSI/LEMBAGA 

JURUSAN STTB/TANDA 
LULUS/IJAZAH 

TAHUN 

TEMPAT NAMA KEPALA 
SEKOLAH 

DIREKTUR/DEKAN
/PROMOTOR 

1 2 3 4 5 6 7 

1. S2 Universitas Muslim 
Indonesia Makassar 

Hukum 
perdata 

2002 Indonesia REKTOR 
UNIVERSITAS 
MUSLIM 
INDONESIA 

2. S1 IAIN Makassar Hukum 
Syariah 

1995 Indonesia REKTOR IAIN 
ALAUDDIN 
MAKASSAR 

3. SLTA/Sederajat Mandrasah Aliyah 
Negeri Barru 

 1997 Indonesia Kepala Mandrasah 
Aliyah Negeri 
Barru 
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4. SLTA/Sederajat Mandrasah 
Tsanawiyah Negeri 
Barru 

 1994 Indonesia Kepala Mandrasah 
Tsanawiyah 
Negeri Barru  

5. SD SDN Barru  1988 Indonesia Kepala Sekolah 

 

 
NO 

 
JABATAN/PEKERJAAN 

MULAI DARI 
SAMPAI 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 

1 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan  
Agama Sungguminasa 

14 Desember  
2018 

DIRJEN 
BADILAG 

2413/DjA/KP.04.6/SK/X
II/2018 

14 Desember 
2018 

2 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Pare-Pare 

27 september 
2013 

DIRJEN 
BADILAG MA 
RI 

1441/DjA/KP.04.6/SK/V
I/2013 

28 Juni 2013 

3 Hakim  Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Enrekang 

29 Agustus 
2008 

DIRJEN 
BADILAG MA 
RI  

2228/DjA/KP.04.I/VII/2
008 

08 Juli 2008 

4 Calon Hakim 
Pengadilan Agama 
Balikpapan 

01 februari 
2006 

Sekretaris 
Mahkamah 
Agung RI 

UP.IV/263/SEK/SK/200
6 

30 Januari 
2006 

5 Calon Hakim 
Pengadilan Agama 
Balikpapan 

01 Februarai 
2005 

Panitera 
Sekretaris 
Jendral 

UP.IV/184/CPNS/PSJ/S
K/2005 

04 April 2005 

 

1 Nama Lengkap Dra. HANIAH,  M.H 

2 NIP 16604121994032001 

3 Pangkat dan Golongan 
Ruang 

Pembina Utama  Muda (IV/c) 

4 Tempat, Tanggal Lahir Makassar, 12 April 1966 

5 Jenis Kelamin Wanita 

6 Agama Islam 

 

 
NO 

 
TINGKAT 

 
NAMA 

INSTANSI/ 
LEMBAGA 

 
JURUSAN 

 
STTB/TANDA 

LULUS/IJAZAH 
TAHUN 

 
TEMPAT 

 
NAMA KEPALA 

SEKOLAH 
DIREKTUR/DEKAN/

PROMOTOR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 S2 UNIVERSIT
AS 
INDONESIA 
TIMUR 

Ilmu 
Perdata 

2015 Indonesia Prof. Dr Baso Amang 
SE., M.Si 

2 S1 IAIN Hukum  1992 Indonesia REKTOR 
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Alauddin  
Ujung 
Pandang 

Syariah 

3 SLTA/SEDERAJ
AT 

MANDRASA
H ALIYAH 

 1987 Indonesia KEPALA SEKOLAH 

4 SLTA/SEDERAJ
AT 

MA 
PESANTREN 
IMMIM 
MINASATE
NE 

 1984 Indonesia KEPALA SEKOLAH 

5 SD SEKOLAH 
DASAR 

 1981 Indonesia KEPALA SEKOLAH 

 

 

 

 
NO 

 
PANGKAT 

 
GOL 

BERLAKU 
TERHITUNG 

MULAI 
TANGGAL 

 
GAJI POKOK 

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN 
YANG DI 
JADIKAN 
DASAR 

 
PEJABAT 

 
NOMOR 

 
TGL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pembina 
Utama 
Muda 

IV/c 01 Oktober 
2018 

Rp4.569.000 Presiden RI 00109/K
EP/AA/1
5001/18 

27 
Agustus 
2018 

AA-
13001000208 

2 Pembina 
Tingkat I 

IV/b 01 Oktober 
2014 

Rp3.520.700 DIRJEN 
BADILAG 

2197/Dj
A/Kp.04
.1/SK/VI
I/2014 

11 
Agustus 
2014 

AI-
14004000114 

3 Pembina IV/a 01 Oktober 
2010 

Rp3.136.800 DIRJEN 
BADILAG 
MA RI 

3059/Dj
A/KP.04
.1/VIII/2
010 

09 
Agustus 
2010 

AI-
14004000337 

4 Penata 
Tingakt I 

III/d 01 Oktober 
2006 

Rp2.309.700 SEKRETARIS 
MA - RI 

UP.IV/2
590/SEK
/SK/200
6 

27 
Desemb
er 2002 

AG.03700006
52 

5 Penata III/c 01 Oktober 
2002 

Rp1.700.700 KETUA 
PENGADILA
N TINGGI 
AGAMA 
MAKASSAR 

PTA.t/1
0/K/KP.
07.1/SK.
220/200
2 

16 
Septem
ber 
2002 

EA.025000004
4 

6 Penata 
Muda 
Tingkat I 

III/b 01 Oktober 
1998 

Rp277.300 KEPALA 
BAGIAN III 
BIRO 
KEPENGAW

B.II/3-
E/12481 

02 
Oktober 
1998 

I.2300123736 
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AIAN 

7 Penata 
Muda 

III/a 01 Mei 1993 Rp150.000 KETUA 
PENGADILA
N TINGGI 
AGAMA 
UJUNG 
PANDANG 

PTA.t/1
0/K/KP.
003/SK.
102/199
5 

25 April 
1995 

TIDAK ADA 

8 Penata 
Muda 

III/a 01 Maret 
1994 

Rp120.160 KEPALA 
BIRO 
KEPEGAWAI
AN 

B.II/3-
E/PB.I/8
161 

13 Juli 
1994 

B.II/3-
E/PB.I/8161 

 

 
NO 

 
JABATAN/PEKERJAAN 

MULAI DARI 
SAMPAI 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 

1 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan  
Agama Sungguminasa 

09 Agustus 
2018 

KETUA 
MAHKAMAH 

138/KMA/SK/VIII/2018 09 Agustus 
2018 

2 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Jeneponto 

01 April 2014 DIRJEN 
BADILAG MA 
RI 

5/DjA/KP.04.6/SK/II/20
14 

11 Februari 
2014 

3 Hakim  Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Bantaeng 

09 Agustus 
2006 

SEKRETARIS 
MA RI 

MA/SEK/198/SK/III/20
O6 

29 Maret 2006 

4 Hakim Tingkat 
Pertama Pengadilan 
Agama Makale 

01 April 1999 SEKRETARIS 
JENDRAL 

B.II/3-E/969 10 April 1999 

5 Staf Pengadilan 
Agama Bantaeng 

01 Mei 1995 KPTA UJUNG 
PANDANG 

PTA.t/10/k/kp.00.3/SK.
102/1995 

25 April 1995 

6 Staf Pengadilan 
Agama Banteng 

01 Maret 1994 MENTERI 
AGAMA 

B.II/3-E/PB.I/8161 13 Juli 1994 
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B. Pandangan Hakim Perempuan Tentang Hak Dan Kewajiban Perempuan 

Menurut Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974 

Hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam merespon 

pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, Martina 

Budiana Mulya98 dalam wawancara; 

“Pengangkatan  menjadi seorang hakim sejak 1998 sampai sekarang dan 

menjadi ketua hakim sejak tahun 2015 dan sudah berkeluarga. Saat ini sudah 

memiliki 4 anak dan sudah memiliki 3 cucu. Menyikapi undang-undang tentang 

perkawinan tersebut bahwa posisi saya dalam mengurus rumah tangga dengan 

semaksimal mungkin meskipun juga bekerja sebagai hakim, urusan rumah tangga 

juga terkontrol. Hakim itu justru ia lebih banyak bisa mengatur waktu apa yang 

dihadapi di kantor permasalahan rumah tangga di kantor menjadi pelajaran bagi 

hakim, misalkan ada orang cerai karena tidak di urus oleh istrinya akhirnya kami 

selaku hakim itu suatu pelajaran bahwa dalam rumah tangga itu walaupun kita 

sudah mendapat jabatan belum tentu bahagia karena kita tidak bisa mengurus 

rumah tangga, sehingga kita sangat membutuhkan saling pengertian diantara 

suami istri karena sebenarnya zaman sekarang mungkin karena pengaruh gender 

akhirnya fasilitas yang disiapkan oleh Negara seakan-akan membantu fungsi 

perempuan contohnya, sudah ada dispenser, kompor listrik, blender, rice cooker, 

wajan listrik dll. Jadi sepertinya itu di produksi untuk membantu perempuan yang 

berfungsi ganda yang terpenting adalah saling pengertian saling terbuka saling 

kasih sayang karena kalau dasar ini hilang walaupun kita melayani tapi tetap 

dianggap salah tetap dianggap kurang sempurna kalau kita tidak kembalikan 

kepada keterbukaan dan saling pengertian jadi, segala sesuatunya waktu itu diatur 
                                                           

98Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara 
dilakukan pada tanggal 24 September 2020. 
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sesuai dengan kesepakatan misalkan saya selaku istri jam kerjaku mulai pagi 

sampai sore jadi suami harus mengerti karena semua itu akan saling menutupi 

kekurangan masing-masing jadi, sepanjang itu kita pegang akan tidak ada masalah 

dalam rumah tangga,  peran kami sebagai hakim peran kami sebagai ibu rumah 

tangga pastilah bisa diatur kalau kita saling pengertian juga selalu ikhlas dan kita 

juga perempuan jangan selalu menonjolkan bahwa saya ini pejabat tidak maumi 

bekerja untuk rumah tangga itu tidak boleh karna mengurus rumah tangga itu 

sudah menjadi hak dan kewajiban kita sebagai suami istri walaupun kita dikantor 

adalah hakim tapi tetapi ketika kita berada dirumah kita menjadi istri”. 

Tanggapannya mengenai undang-undang perkawinan bahwa rumah 

tangganya tetap berjalan harmonis selama itu dijalankan dengan sesuai 

kesepakatan yaitu saling pengertian saling terbuka dan saling kasih 

sayang.Walaupun perempuan berperan ganda dalam kehidupan sehari-hari dengan 

melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, hak dan kewajiban 

suami istri tetap terkontrol dengan baik. Tugasnya menjadi seorang istri dalam hal 

urusan domestik tidak selamanya menjadi tugasnya, namun suami juga berhak 

mengerjakan tugas tersebut. 

Selanjutnya, Mudhirah99 juga menjelaskan dalam wawancaranya; 

 “Pengangkatan  menjadi seorang hakim sejak tahun 2008 sampai sekarang 

penempatan pertama menjadi hakim di Pengadilan Agama Enrekang, sudah 

berkeluarga dan memiliki 2 orang anak, suami bekerja juga sebagai hakim. UU RI 

No.1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, menurut saya mengenai 

UU RI No. 1 tahun 1974 sangat bagus karena dengan adanya undang-undang ini 

                                                           
99Mudhirah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 29 September 2020. 
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menyadarkan kita bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan sebagai seorang istri. Baik seorang hakim maupun sebagai ibu 

rumah tanggga semuanya sudah menjadi tugas utama ketika saya berada dikantor 

urusan kantor atau ketika ada perkara yang ingin diselesaikan itu sudah tugas 

utama saya di kantor begitupun ketika saya berada dirumah tugas saya ibu rumah 

tangga itu sudah menjadi tugas utama saya dan urusan kantor harus dilupakan 

dulu ketika kita berkumpul bersama keluarga. Akan tetapi, tugas utama tersebut 

bersifat relatif. Jika, dalam konteks membutuhkan keberadaan saya  dalam 

melakukan tugas tersebut. Misalkan jika pilihannya ada urusan kantor, nah secara 

tiba-tiba anak sedang dalam keadaan sakit keras dirumah dan membutuhkan kita, 

tentu saja mendahulukan mengurus anak saya yang sakit walaupun ada tugas saya 

sebagai hakim yang harus diselesaikan secara bersamaan. Karena saya melihat 

dari aspek maslahat dan juga mafsadatnya, jika terjadi keadaan yang dapat 

membahayakan dirumah maka tentu ada peluang untuk meninggalkan pekerjaan 

di kantor. Kecuali, jika hal tersebut tidak membahayakan maka tentulah kita 

memilih pekerjaan di kantor. Jadi, mengenai maslahat suami istri intinya semua 

itu kembali dari komitmen kita dari awal bahwa kita harus memiliki kesepakatan 

dengan suami apakah ia mendukung kita untuk bekerja atau tidak karena kalau 

salah satunya melarang kita untuk bekerja, itu tidak akan berjalan dengan baik 

jadi, itu semua kembali ke komitmen kita dari awal apakah ia setuju atau tidak. 

Saya sebagai hakim juga tidak boleh bekerja asal-asalan karena ini orang datang 

ke kita ada  perkaranya ada kasusnya orang yang harus kita selesaikan. Jadi semua 

kita usahakan seimbang antara pekerjaan di kantor dan pekerjaan di rumah karena 

semua sudah menjadi resiko yang harus kita jalani dan harus menerima 

konsekuensi yang ada apalagi kapasitas kita sebagai hakim banyak hal-hal yang 

tidak bisa kita abaikan begitupun dengan urusan rumah tangga”.  
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Menjadi ibu rumah tangga dan perempuan karir menurut ibu Mudhirah 

adalah sudah menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan.Karena keduanya 

merupakan sudah menjadi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan juga 

sebagai perempuan karir.Karena keduanya merupakan suatu hal yang bersifat 

relatif. 

Ibu Haniah100 menjelaskan bahwa UU RI No. 1 tahun 1974 adalah; 

 “Mengenai UU RI NO.1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami 

istri, seorang istri dalam mengurus urusan rumah tangga tidak boleh ditinggalkan 

oleh seorang istri karena sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang 

istri.Bukan berarti saya menjadi seorang hakim lantas pekerjaan saya sebagai ibu 

rumah tangga diabaikan itu tidak boleh karena keduanya adalah kewajiban saya 

sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang hakim. Jadi kita kembali lagi 

karna diawal sebelum kita menikah sudah tau profesi kita masing-masing dan 

sudah ada komitmen yang tentunya kita sudah jauh menerawang kedepan 

bagaimana kira-kira ini, karena saya sebagai seorang hakim dan suami juga 

seorang hakim otomatis kita sekarang mengikuti arusnya Mahkamah Agung 

bahwa kita itu dalam jangka beberapa waktu kita akan di mutasi. Otomatis dari 

awal saya dan suami sudah tau bahwa kami akan pisah tempat karena setiap saat 

kami akan di mutasi apalagi seorang suami istri itu tidak boleh ditempatkan 

ditempat yang sama jadi otomatis kami tidak ditempatkan di Pengadilan yang 

sama, tapi pernah waktu awal-awal masih dibawah naungan Departemen Agama 

masih belum satu atap dengan Mahkamah Agung kami ditempatkan yang sama di 

Toraja selama 8 tahun kami sama-sama, tetapi saat sudah satu atap dengan 

                                                           
100Haniah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 30 September 2020. 

 



67 
 

 
 

Mahkamah Agung disitu kami di mutasi dan mulai pisah tempat. Sehingga kita 

Sebagai seorang istri harus cermat mengatur waktu untuk urusan rumah tangga 

dan urusan sebagai hakim karena diantara kedua peran tersebut, yang lebih 

diutamakan yaitu urusan kepentingan Negara dibandingkan dengan urusan 

kepentingan pribadi, karena menjadi seorang hakim itu tidak gampang, kita ini 

dijaga dan dilindungi oleh negara. Jadi dengan begitu diluar dari hal yang tidak 

darurat maka tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut. ” 

Respon dari ibu Haniah mengenai UU RI NO. 1 tahun 1974 tentang hak 

dan kewajiban suami istri, menjadi seorang hakim itu tidak gampang harus cermat 

dalam mengatur waktunya dalam urusan keluarga dan urusan pekerjaan sebagai 

hakim, menurut ibu haniah ketika pekerjaan sebagai seorang hakim berbenturan 

dengan urusan rumah tangga maka yang lebih di utamakan itu urusan kita 

dikantor sebagai hakim karena itu sudah menjadi kewajiban kita apalagi kalau 

urusan rumah tangga tidak begitu darurat, jadi secara tidak langsung kewajiban 

ibu Haniah sebagai ibu rumah tangga itu tidak terpenuhi karena tidak memenuhi 

hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. 

Selanjutnya tanggapan dari ibu Fahima101 menjelaskan dalam 

wawancaranya: 

“Mengenai UU RI No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban sebagai 

suami istri dalam pasal 34 ayat 2 istri wajib mengurus urusan rumah tangga 

dengan sebaik-baiknya, harus tetap dilaksanakan sebagai suami istri dengan 

kemampuan masing-masing pihak. Karena sebuah kewajiban sebagai seorang istri 

                                                           
101Fahima adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 1 Oktober 2020. 
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itu tidak boleh ditinggalkan walapun kita sebagai istri juga sebagai wanita karir, 

sebab tugas kita sebagai istri itu harus dijalankan dalam mengurus rumah tangga 

dengan sebaik-baiknya, tetapi saya sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah 

tangga sangat penting dalam membagi waktu harus cermat dalam melaksanakan 

tugas masing-masing yaitu sebagai hakim dan juga sebgai ibu rumah tangga. 

Dengan didasarkan kesepakatan bersama.Menurut saya sebisa mungkin kedua 

pekerjaan ini harus diselaraskan.” 

Mengenai pasal 34 ayat 2 istri wajib mengurus urusan rumah tangga 

dengan sebaik-baiknya.Jadi, hak dan kewajiban sebagai istri menurutnya dalam 

hal urusan rumah tangga yang dapat dinegosiasikan.Sedangkan, dalam UU 

Perkawinan di pasal 34 ayat 2 itu mengatakan istri wajib mengurus urusan rumah 

tangga dengan sebaik-baiknya.Dalam UU tersebut terdapat kata wajib yang 

artinya harus dilaksanakan.Maka dari itu sangat penting bagi seorang istri 

mengurus urusan rumah tangganya dan tidak boleh mengabaikannya, meskipun 

berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hakim.Karena, 

kepemimpinan seorang perempuan terletak dalam rumah tangga dan keluarganya. 

C. Peran Ganda Hakim Perempuan Sebagai Pelaksana Kekuasaan 

Kehakiman Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

Para hakim perempuan di Pengadilan agama Sungguminasa, 

mengemukakan bahwa dalam tugasnya menjadi sebagai hakim juga sebagai ibu 

dalam rumah tangga dalam keluarganya. Pandangan Martina Budiana Mulya102 

dalam wawancara; 

                                                           
102Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara 

dilakukan pada tanggal 24 September 2020. 
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“Saya dan suami dari awal memang sudah komitmen, artinya jika urusan 

rumah tangga saya tidak dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, suami saya 

memahaminya karna dari awal sudah ada komitmen walaupun awal-awal 

pengangkatan saya menjadi sebagai hakim itu merasa rumit dikarenakan setiap 

hari harus ke Takalar dikarenakan awal bertugas sebagai hakim di Pengadilan 

Agama takalar dan suami saya bekerja di UIN sebagai kepala Biro dulunya, jadi 

setiap hari saya berangkat pagi-pagi naik mobil pete-pete sebelum jembatan 

kembar menuju ke Takalar dan setiap pulangnya suami saya selalu menjemput 

saya disitu saya pernah berfikir ini terasa rumit tapi setelah saya pelajari dan 

adanya komitmen dengan suami harus dijalankan dengan ikhlas maka semuanya 

akan terasa mudah tanpa beban, begitu juga ketika saya pulang kantor saya tidak 

merasa bahwa ini beban berat karna semuanya dijalankan dengan ikhlas, 

sampainya saya dirumah sore, saya mandi dulu terus saya kedapur siapkan makan 

malam setelah itu kita shalat maghrib berjamaah setelah itu kita makan bersama 

anak-anak, akhirnya semua permasalahan dalam satu hari itu dibahas di meja 

makan itu pola hidup saya selama suami saya hidup, dalam mengatur waktu saya 

setiap seminggu saya sudah siapkan semua kebutuhan suami, jadi walaupun saya 

bekerja sebagai hakim saya tetap memperhatikan keluarga saya agar tidak 

terbengkala. Maksudnya urusan kantor berjalan dengan baik begitun dengan 

urusan keluarga harus berjalan dengan baik, saya sebagai wanita karir harus siap 

menanggung segala resiko yang dihadapi baik itu berat maupun ringan. 

Menjalankan kedua beban tidak sama sekali terbebani dikarenakan dilakukan 

dengan penuh cinta dan kasih sayang, antara urusan kantor dan rumah tangga 

sama-sama penting karena keduanya suatu kewajiban bagi perempuan karir. Maka 

dari itu menjadi ibu rumah tangga dan hakim harus cermat dalam membagi 

waktunya, dalam hal urusan rumah tangga itu sudah menjadi resiko saya sebagai 
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ibu rumah tangga dan juga sebagai hakim. Suami juga kadang membantu dalam 

hal mengurus urusan rumah tangga, kesibukan dipagi hari mulai kesibukan 

mengurus keperluan dapur sampai kebutuhan anak-anak saya yang mengurus dan 

dibantu baby sister sampai sore, nanti setelah pulang kantor saya mengurus urusan 

rumah tangga, jadi walaupun saya bekerja tetap memperhatikan agar keluarga 

tidak terbengkala. Maksudnya urusan rumah tangga berjalan dengan baik 

begitupun dengan urusan kantor” 

Seorang perempuan yang bekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga ialah 

konsep peran ganda yang dijalani.Menjalankan urusan rumah tangga dan urusan 

pekerjaan adalah hal yang baik dan tidak mudah dijalani bagi perempuan yang 

memiliki karir. Namun, merupakan kewajiban bagi seorang istri yang sebagai 

perempun karir, dunianya bukan hanya urusan pekerjaan dirumah ia juga harus 

memperhatikan urusan pekerjaannya di kantor dan apalagi ketika ia sudah 

memiliki anak maka statusnya lebih berat tanggungjawabnya dibandingkan 

perempuan single. Sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari tidaklah mudah dibandingkan dengan ibu rumah 

tangga yang tidak bekerja karena sebagai ibu rumah tangga dalam kesehariannya 

dan mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya termasuk pengabdiannya 

sebagai seorang istri juga sebagai Perempuan karir, melihat dari rumah tangga ibu 

Martina Budiana Mulya ini maka, yang harus diperhatikan ibu rumah tangga yang 

juga sebagai perempuan karir yaitu pengaturan waktu yang harus cermat dalam 

mengatur waktunya agar urusan rumah tangga dan urusan kantor bisa seimbang 

dan ibu Martina Budiana Mulya sebagai seorang hakim dalam kesehariannya 

dibantu dengan baby sister untuk mengurus anaknya maka dari itu kewajibannya 

sebagai istri tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dalam UU RI No. tahun 1974 

menjelaskan bahwa seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangganya dengan 
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sebaik-bainya, maka dari itu harus lebih diperhatikan keluarga agar tetap harmonis 

dan bahagia. 

Hakim lainnya juga di Pegadilan Agama Sungguminasa, Mudhirah103 juga 

menyatakan dalam wawancaranya: 

“Menjadi hakim itu sudah dari awal dan perlu komitmen yang tinggi untuk 

dijalaninya.Oleh karena itu saya dan suami sudah komitmen dari awal apalagi 

suami saya juga sebagai hakim. Jadi, sudah siap untuk mengambil resiko apapun 

yang akan menjadi tanggung jawabnya. Memang, waktu awal saya menjadi hakim 

dan anak-anak masih kecil terasa sangat berat, jadi suami saya memutuskan untuk 

mengambil asisten rumah tangga agar pekerjan saya tidak terlalu berat dan ada 

yang membantu. Saya dan suami tidak tinggal seatap dikarenakan bekerja di 

daerah lain. Waktu bertemu anak dan suami itu biasa 2 minggu sekali apalagi 

sekarang anak saya tinggal di pondok pesantren.Pada saat itu peran saya sebagai 

istri saya memanfaatkan betul dan saya fungsikan ketika bertemu dengan suami 

dan anak, karena resikonya saya tinggal di tempat yang berbeda dengan 

suami.Jadi, diperlukan kemampuan untuk membagi waktu yang cukup untuk 

keluarga dan juga pekerjaan.Menyelesaikan kedua peran tersebut, itu sudah 

menjadi tanggung jawab bagi saya. Artinya saya disini bukan hanya fokus kerja 

dikantor, walaupun saya dan suami berjauh akan tetapi saya dan suami tetap harus 

mengontrol yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai suami  istri. Apalagi 

melihat kapasitas kami sebagai hakim banyak hal-hal yang tidak bisa di abaikan 

semisal ada pekerjaan kantor dan juga kepentingan acara keluarga, kita terima 

yang mana yang lebih membutuhkan, kan kita bisa melihat yang mana harus di 

prioritaskan terlebih dahulu misalkan pekerjaan kantor yang harus kita selesaikan 
                                                           

103103Mudhirah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara 
dilakukan pada tanggal 29 September 2020. 
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maka kita selesaikan dulu pekerjaan kantor karna ini kan tanggung jawab yang 

harus kita selesaikan.” 

Melihat dari rumah tangga yang dijalani ibu Mudhirah memberikan 

pelajaran bagi kita karena jauh dari keluarga suami dan anaknya. Hal seperti ini, 

sangat jarang didapatkan berjalan dengan baik. Karena jauh dari keluarga 

sehingga sangat sibuk dengan tugas masing-masing yang membuat hubungan 

keluarga menjadi tidak langgen tetapi, rumah tangga ibu Mudhirah seperti rumah 

tangga yang seatap dengan keluarganya. Karena, keseimbangan dalam mengatur 

waktu dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang istri dan 

juga sebagai hakim sesungguhnya ini merupakan tujuan dan sejalan dengan nilai-

nilai ajaran Islam. Menjadi seorang hakim adalah pemimpin, pemimpin terhadap 

terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu seorang istri 

tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengurus anak-anaknya sebagai 

bekal masa depan dan harus membatasi dirinya diluar rumah sebagai perempuan 

karir. 

Hakim perempuan lainnya di Pengadilan Agama Sungguminasa, ibu 

Haniah104 juga menyampaikan dalam hasil wawancara;  

“Saya menjadi seorang hakim sejak 1998, sudah berkeluarga dan sudah 

memiliki anak. Suami juga sebagai seorang hakim diPengadilan Agama Bone dan 

sekarang suami tinggal di Bone jadi setiap sabtu minggu itu suami datang ke 

Makassar dan malam senin lagi suami balik ke Bone, pernah awal-awal saya 

merasa terbebani dalam menjalankan keduanya tetapi, itu semua tergantung dari 

kita bagaimana mengatur waktu sehingga kita bisa mengatasi semuanya misalkan 

                                                           
104Haniah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 30 September 2020. 
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hari selasa saya ada sidang jadi, pada sidang minggu lalu saya sudah prediksi 

kalau saya ada sidang hari selasa dan perkaranya harus sudah diketahui perkara 

apa dan harus terselesaikan kita punya putusan nah untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebelum persidangan kita harus mengantisipasi memang misalkan kita 

membuat suatu pola agar apa yang kita sidangkan hari ini tidak terbengkala dan 

bisa terselesaikan hari itu juga. Sama halnya ketika kita dirumah menjadi ibu 

rumah tangga setiap minggu itu kita harus persiapkan apa kebutuhan suami dan 

anak. Jadi, setiap minggu saya pergi belanja untuk memenuhi kebutuhan suami 

dan anak walaupun masih ada, tetapi kita harus mengantisipasi memang sebelum 

habis sama halnya bahan dapur harus selalu siap jadi ketika suami datang itu 

semuanya sudah siap”. 

Peran ganda yang dijalani sebuah keluarga yang tidak seatap merupakan 

hal yang jarang ditemui dikarenakan kehidupan sehari-hari yang dijalani tidak 

terlalu sibuk dibanding seorang istri yang tinggal seatap bersama 

keluarganya.Tetapi, bukan berarti hal seperti ini seorang istri tidak dapat 

mengurus keluarganya. Karena baginya walapun jauh dari suami tetap 

memperhatikan apa kebutuhan suami dan anaknya sehingga ia tetap 

memperhatikan tugasnya sebagai seorang istri yaitu memelihara hak dan 

kewajibannya dengan baik. 

Respon dari ibu Fahima dalam wawancaranya: 

“Menjalankan peran sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga, 

saya bekerja semaksimal mungkin dan juga melakukan kewajiban sesuai 

kemampuan. Karena peran domestik seorang istri tidak hanya dipandang sekedar 

harus memasak, mencuci, menyapu dan juga mengurus anak. Tetapi karna saya 

sebagai hakim juga, jadi peran domestik adalah suami dapat mengerti dengan 
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kondisi istrinya yang juga sebagai hakim sehingga tidak menimbulkan 

permasalahan.Apalagi ketika suami juga bekerja maka hal tersebut sudah biasa 

dalam rumah tangga. Karena, yang terpenting adalah dapat saling menjaga 

kerukunan keluarga agar tetap harmonis. Jadi, komitmen sangatlah perlu dalam 

menjalankan peran tersebut, dengan membagi waktu yang dimiliki dengan sebaik 

mungkin, termasuk ketika ada permasalahan dikantor diselesaikan dikantor 

begitupun sebaliknya, karena ketika kita gagal dalam membagi waktu tentunya 

rumah tangga akan berantakan. Oleh karena itu suami haruslah mengerti istri yang 

menjalankan kedua peran tersebut. Sebab perempuan yang bekerja, baik itu 

sebagai dosen, guru dan juga hakim harus tetap  fokus dalam menjalankan 

amanah. Adapun kendala yang dihadapi selama menjadi hakim menurut saya 

banyak, yang pertama itu perpindahan sekolah anak-anak yang cukup merepotkan 

karena biasanya kita baru mendaftarkan anak disekolah baru dan seketika itu juga 

SK Mutasi keluar.Sehingga harus dipindahkan dimana tempat kita dimutasi dan 

mau tidak mau anak-anak harus ikut dan pindah kesana kemari mengituki 

orangtuanya. Karena waktu mutasi itu tidak menentu jadi anak-anak juga 

merasakannya. Tetapi, ketika permasalahan yang saya hadapi tidak begitu berat 

dan masih bisa dijalani sama seperti biasanya. Maka, jalani saja sesuai prosesnya 

dan harus rajin-rajin berkomunikasi dengan suami dan juga anggota keluarga  

lainnya. Karena hidup tanpa masalah itu berarti masalah.” 

Keluarga dan karir adalah dua hal yang menyita perhatian istri ketika ia 

bekerja diluar  rumah, karena istri yang bekerja harus betul-betul bisa dalam 

membagi waktunya dalam hal keluarga dan juga karir. 

Berdasarkan respon para hakim perempuan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa tentang kewajibannya sebagai sebagai istri dalam mengurus rumah 
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tangga sebagaimana dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa 

seorang hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah karena 

keduanya merupakan peran yang penting harus dilaksanakan. Jadi, melihat dari 

peran ganda yang dilaksanakan hakim perempuan setiap hari dalam kehidupan 

sehari-harinya. Keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh seorang hakim, apalagi 

hakim perempuan, jika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami dan 

anak-anak. Tentu dalam konteks itu urusan rumah tangga menjadi terbengkala, 

termasuk mengurus suami dan anak-anak. Menghadapi keadaan demikian, oleh 

sebagian besar perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak sanggup untuk 

menjalani kehidupan seperti dialami oleh hakim perempuan. 

Beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa mereka 

dapat merespon sesuai dengan apa pengalaman mereka sebagai perempuan yang 

berprofesi sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga pada saat dimutasi di 

tempat lain. Martina Budiana Mulya105 dalam wawancaranya; 

“Mutasi bagi hakim yaitu konsekuensi dari profesi sebagai hakim, telah 

mengisi surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimanapun seluruh Indonesia. 

Maka sebelum menjadi hakim, mutasi harus siap dihadapi untuk penempatan 

tugas baru. Telah menjadi resiko dari awal ketika mengisi surat pernyataan sudah 

siap ditempatkan dimanapun di tugaskan. Karena menurut saya dasar dari 

pembentukan aturan mutasi hakim ini untuk peningkatan profesionalisme. 

Misalnya kita profesional akan dipertimbangkan untuk diposisikan yang lebih 

bagus jadi, kita di didik menjadi profesi yang profesional seperti halnya hakim 

lain ketika ingin di Pengadilan Agama Sungguminasa maka ia harus memberi 

                                                           
105Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara 

dilakukan pada tanggal 24 September 2020. 
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prestasi dulu kalau ia berprestasi baru dibawah ke posisi yang lebih bagus. Jadi, 

kita ini di didik dengan pola mutasi itu ada orang yang memaknai dan ada juga 

orang yang tidak memaknai seperti itu, jadi orang yang memaknai bahwa mutasi 

ini adalah peningkatan profesional dan menganggap bahwa tidak jadi masalah 

tetapi, kalau ada yang menganggap bahwa ini menjadi suatu musibah bagi rumah 

tangganya itu karena ia tidak menganggap ini adalah peningkatan profesionalisme 

kita sebagai hakim.” 

Sementara itu, Mudhirah106 juga menanggapi dalam wawancaranya 

tentang Mutasi hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah;  

“Menjadi seorang hakim sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga sama 

sekali tidak terbebani karna kedunya merupakan sudah menjadi tanggung jawab 

sebagai hakim dan juga ibu rumah tangga. Seorang hakim sebelum diangkat 

menjadi hakim sudah mengetahui bahwasanya seorang hakim itu harus siap untuk 

di mutasi setiap saat waktu mutasi, karena, sebelum ia diangkat menjadi hakim dia 

memang sudah memberi hal mutasi bahwa ia harus siap untuk di tempatkan 

dimana saja. Karena alasan kita ini di mutasi selain pengalaman yaitu ketika kita 

menetap disuatu tempat terlalu lama akhirnya perkara orang yang masuk ke kita 

jangan sampai mempengaruhi putusan kita apalagi kalau di kampung sendiri pasti 

ada merasa tidak enak. Jadi, sisi baik dari mutasi itu ada dan sisi tidak baiknya 

juga ada karna kita harus berjauhan dengan keluarga. Sebenarnya kalau ada 

dibilang aturan mutasi hakim ini di hapuskan memang baik karna kita bisa 

kumpul bersama keluarga tidak perlu berjauhan tetapi, dilihat dari sisi negatifnya 

akan banyak menimbukan mudharat ketika hakim menetap di suatu tempat tanpa 

adanya mutasi akan berpengaruh di putusannya nanti.” 
                                                           

106Mudhirah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 
pada tanggal 29 September 2020. 
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Respon dari ibu Haniah107 mengenai aturan mutasi hakim dalam 

wawancaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah; 

“Mengenai aturan mutasi hakim ini sebelum kita menjadi hakim sudah 

mengetahui bahwa hakim itu setiap waktu akan di mutasi. Jadi, kalau aturan 

mutasi ini di hapuskan boleh saja supaya kita bisa bersama keluarga, anak-anak 

akan bisa kita kontrol setiap saat begitupun dengan suami pastinya sangat senang. 

Tetapi, sekarang ini sekantor saja sama suami itu tidak boleh karna memang sudah 

begitu aturannya, dari awal kita sudah mengetahuinya dan itu sudah menjadi 

pilihan kita. Jadi, ketika ada dibilang aturan mutasi hakim ini di hapuskan saya 

setuju agar bisa bersama keluarga sehingga saya sebagai istri terjalankan 

kewajiban saya sebagai istri dan juga ibu rumah tangga apabila bersama 

keluarga.” 

Respon dari ibu Fahima108 juga mengenai aturan mutasi hakim dalam 

wawancaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah; 

“Tentang aturan mutasi hakim sebenarnya lebih baik kalau kita sebagai 

hakim ini tidak di mutasi. Karena, dengan adanya aturan mutasi ini kita berjauhan 

dengan keluarga dan terlebih lagi kita tidak bisa mengurus suami dan anak dengan 

sebaik-baiknya yang sesuai dengan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

pada pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami istri. Tetapi karna ini sudah 

menjadi aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka aturan ini harus di 

patuhi demi terjalannya putusan perkara dengan baik. Saat ini aturan mutasi 

hakim masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah kita sebagai hakim 

                                                           
107Haniah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 30 September 2020. 
108Fahima adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 1 Oktober 2020. 
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perempuan masih ditempatkan yang jauh-jauh dari keluarga. Saya berharap 

dengan adanya Tesis ini akan sangat membantu perempuan yang menjadi hakim. 

Tujuannya karna saya melihat fakta dilapangan bahwa orang yang dekat dengan 

pemerintah akan ditempatkan tidak jauh dari keluarga, sedangkan yang tidak 

dekat dengan pemerintah akan ditempatkan jauh dari keluarga. Jadi, menurut saya 

ini tidaklah adil.” 

Jadi, hasil wawancara peneliti dari pandangan hakim diatas mengenai 

aturan  mutasi hakim saat ini terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. Tidak berpengaruh, karena menurutnya aturan mutasi ini sudah ada sejak 

awal, kita sudah mengetahuinya bahwa menjadi seorang hakim itu setiap 

saat pasti akan di mutasi ke tempat yang jauh dari keluarga. Dan sampai 

saat ini hakim sudah terbiasa dengan aturan mutasi hakim ini. 

2. Sangat berpengaruh, karena pelaksanaan aturan mutasi hakim ini yang 

akan menjadikan hakim perempuan terpisah jarak dengan keluarganya 

yang akan memunculkan problem-problem dalam keluarga. 

Problem-problem yang akan muncul akibat pernikahan jarak jauh ini akan 

saling berkaitan dengan pelaksanaan aturan mutasi hakim. Yaitu banyaknya 

muncul godaan, seorang istri tidak dapat melkasanakan kewajibannya, anak 

kurang pendamping secara langsung dari orang tuanya, tempat tinggal tidak bisa 

terawat dengan baik. Tidak akan bisa secara langsung merawat keluarga yang 

sakit baik suami maupun anak. 

Kemudian masalah-masalah yang muncul dengan lingkungan sekitar 

seperti tetangganya. Seperti kecemburuan sosial, pandangan negatif tetangga, dan 

tidak bisa mengikuti kegiatan dilingkungan sekitar rumah seperti kegiatan 
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pengajian. 

Inti dari harapan hakim perempuan yaitu terkait dengan pelaksanaan 

mutasi hakim dimasa depan adalah agar pemerintah lebih memperhatikan hakim 

perempuan agar mereka tidak dipisahkan dengan keluarga sehingga dalam pasal 

34 mengenai hak dan kewajiban suami istri, UU RI No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, dapat berjalan seutuhnya. 

D. Analisis Tentang Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB 

Kepemimpinan perempuan sebagai hakim dapat dikatakan sebagai 

kepemimpinan yang pada pengembangan karirnya dapat menyeimbangkan antara 

aktivitasnya yang ada tanggung jawabnya di lembaga ataupun masyarakat luas 

dan juga tanggung jawabnya dalam menjalankan amanahnya sebagai ibu rumah 

tangga. Adapun tugas peran ganda hakim perempuan yaitu dalam menjalankan 

peran gandanya sebagai hakim perempuan dan juga ibu rumah tangga harus 

memperhatikan tugasnya masing-masing yang dimana tidak terlepas dari hak dan 

kewajibannya sebagai seorang istri dan juga kewajibannya sebagai seorang hakim 

perempuan, yang dimana tugas yang harus diperhatikan ketika berada di wilayah 

kerja atau kantor harus betul-betul penuh kepada tanggung jawabnya sebagai 

hakim perempuan yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diberikan atau diserahkan kepadanya yang 

telah ditetapkan oleh majelis hakim sehingga perannya sebagai hakim dapat 

terlaksanakan dengan baik dan adil begitun ketika hakim perempuan in i berada 

dilingkup keluarga atau sedang berada dirumah bersama keluarga harus tetap 

memperhatikan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga walaupun ia sebagai 

hakim akan tetapi, harus tetap memperhatikan tanggung jawabnya dirumah 
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sebagai ibu rumah tangga yaitu menyediakan apa saja keperluan anak dan 

suaminya, misalkan setiap satu kali dalam seminggu itu harus keluar berbelanja 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga kewajibannya sebgai istri dan 

juga sebagai ibu tetap terlaksanakan walaupun juga menjabat sebagai hakim 

perempuan. 

Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa merespon 

dalam hal analisis peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1B. Martina Budiana Mulya109 dalam wawancara; 

“Dari tahun ke tahun pastilah makin banyak perempuan yang berperan 

ganda. Karena memang perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

rumah tangga yang menuntut agar mereka ikut berperan serta dalam mencukupi 

kebutuhan keluarga, sedangkan sebagian perempuan bekerja untuk kebutuhan diri 

sendiri, yaitu untuk kepuasan batin. Karena bagi sebagaian perempuan kelas 

menengah ke atas dianggap bekerja sebagai sarana untuk mengekspresikan diri 

mereka sendiri dan menjalin komunikasi di dunia luar. Oleh karena itu partisipasi 

perempuan yang sudah berkeluarga dalam bidang publik haruslah dilihat dengan 

jelih dan proporsional. Apakah seseorang yang bekerja dapat diinterpertrasikan 

sebagai kebutuhannya untuk menyelamatkan ekonomi keluarga atau untuk 

mengaktualisasikan ilmu dan keahlian yang mereka miliki atau bahkan ada yang 

menjadikan sebagai usaha untuk lari dari rutinitas rumah tangga. Oleh karenanya 

perempuan yang berperan ganda dalam hal publik dan domestik, dalam perspektif 

gender ditentukan oleh masing-masing individu yang telah melakukan peran 

ganda. Saat ini, aksi yang dilakukan perempuan pada dunia publik, bukan hanya 

menjadi pemandangan yang langka. Dalam berbagai bidang yang menyangkut dan 
                                                           

109Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara 
dilakukan pada tanggal 24 September 2020. 
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mendominasi sektor laki-laki, kita sudah dapat menemukan keterlibatan seorang 

perempuan didalamnya. diantaranya terletak pada terbukanya lapangan dan 

kesempatan pada dunia kerja yang tidak lagi dipersulit sebab perbedaan status 

gender, kemajuan dalam bidang pendidikan, dan lain-lain. Hebatnya, seorang 

perempuan yang dapat sukses dengan caranya sendiri tidak bisa berbanding jauh 

dengan laki-laki. Menjadi hakim tentunya banyak yang terjadi selama kita 

bertugas apalagi menjadi ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, pastinya ketika 

kita rindu dengan keluarga menahan kerinduannya karna jarak yang begitu jauh 

dan waktu yang sedikit untuk kumpul bersama dengan keluarga. Terutama ketika 

anak sakit, itu akan menjadi kendala karena tidak bisa berada didekat anak secara 

langsung untuk merawatnya ketika sedang sakit. Akan tetapi, ketika kita 

mendapatkan masalah yang seperti ini haruslah ada solusi dari setiap 

permasalahan yang ada, seperti melakukan musyawarah dan mencarikan solusi 

setiap permasalahan yang ada, karena setiap ada masalah lantas kita tidak 

dirundungi secara bersamaan maka masalah itu tidak akan pernah terpecahkan dan 

pastinya kita harus memasang kepala dingin setiap menghadapi masalah yang ada, 

sehingga antara menjadi seorang hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga akan 

tetap terselesaikan masalah ketika komunikasi juga berjalan dengan lancar. 

Karena, komunikasi juga adalah hal yang sangat penting setiap kita menghadapi 

masalah-masalah yang ada, karena zaman sekarang semua sudah canggih jadi 

bijaklahdalam setiap menyelesaikan masalah-masalah yang hadir ditengah 

keluarga.” 

Sementara itu, Mudhirah110 juga menanggapi dalam wawancaranya 

tentang Analisis peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama 

                                                           
110Mudhirah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 29 September 2020. 
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Sungguminasa, adalah; 

“Menjelaskan bahwa peran perempuan yang sesungguhnya adalah peran 

kodrati yang mencakup refroduktif, peran ekonomi, dan peran sosial. Yang 

dimana peran refroduktif mengarah kepada kodrat perempuan sebagai seorang ibu 

yang akan melahirkan seorang anak dari rahimnya. Namun, dalam peran 

refroduktif, kaum laki-laki juga ikut serta berperan dan membantu. Sedangkan 

peran ekonomi sebenarnya dilakukan oleh laki-laki, namun apabila perempuan 

dapat melakukan peran ekonomi disamping menjadi seorang ibu rumah tangga 

dan bekerja diluar rumah, maka peran yang akan mereka miliki termasuk dalam 

peran ganda. Selanjutnya untuk peran sosial terwujud karena orang saat ini 

membutuhkan manusia yang multifungsi termasuk untuk kaum perempuan. 

Seorang perempuan dapat menjadi istri yang sukses dan juga ibu yang cemerlang 

sebagai pekerja yang sukses. ” 

Respon dari ibu Haniah111 mengenai Analisis Peran Ganda Hakim 

Perempuan Dalam Wawancaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah; 

“Manejemen waktu adalah salah satu yang penting ketika suami istri sama-

sama bekerja, khususnya ketika seorang istri bekerja diluar rumah yang akan 

mengakibatkan pekerjaan rumah terbengkalai serta pendidikan anak yang perlu 

bimbingan langsung dari seorang ibu. Karena terkadang kita sebagai hakim 

mendapatkan beban kerja yang berlebihan dan waktu dengan keluarga berkurang. 

Namun problem ini bisa saja dinegosiasikan kepada suami yang selalu 

mendukung, namun demikian walaupun mendapatkan dukungan dari suami tetap 

saja hakim perempuan sangat sulit untuk keluarga sakinah karna tentu banyak 

                                                           
111Haniah adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 

pada tanggal 30 September 2020. 
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godaan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga baik itu dari pihak istri, suami 

dan anak yang tidak bisa diseimbangkan. Berkurangnya komunikasi dan frekuensi 

pertemuan otomatis dapat mengakibatkan efektivitas pembinaan dalam keluarga 

terganggu, padahal kehadiran sosok istri bahkan suami dalam rumah tangga secara 

fisik dalam keluarga berpengaruh penting dalam perbaikan dan kestabilan 

psikologis anak. Seimbangnya kesibukan di dalam rumah tangga jika seorang istri 

dapat mengkondisikan antara pekerjaan dan kepentingan keluarga akan dapat 

membuat keberadaan keluarganya lebih harmonis.” 

Respon dari ibu Fahima112 mengenai Analisis Peran Ganda Hakim 

Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam wawancaranya, adalah; 

 “Dalam rangka mewujudkan keadilan gender saat ini, perempuan saat ini 

sudah dapat melangkah maju dan bersikap optimis dalam mewujudkan 

kesendirian dan kebebasan. Sehingga mengungkapkan bahwa perempuan sudah 

dapat lepas pada ketergantungan terhadap laki-laki dan juga kemiskinan yang 

dapat teratasi dengan baik. Ini juga merupakan suatu titik bagi perempuan untuk 

mendapatkan keadilan gender terhadap laki-laki sebagai suatu emansipasi 

perempuan di Indonesia. Walaupun terjadi jumlah peningkatan perempuan yang 

bekerja pada sektor publik, namun tidak dibarengi dengan berkurangnya beban 

pada sektor domestik. Salah satu upaya untuk meringankan peran yang dijalankan 

ialah dengan mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada yang lain seperti asisten 

rumah tangga atau kepada anggota keluarga lainnya. Namun, tetap saja 

tanggungjawab masih ada pada perempuan. Beban ganda yang dirasakan dan 

ditanggung perempuan seringkali mendatangkan pilihan bagi perempuan antara 

tidak menikah dan sukses berkarir, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga 
                                                           

112Fahima adalah Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara dilakukan 
pada tanggal 1 Oktober 2020. 
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yang baik. Adanya orang-orang yang dapat membantu seperti asisten rumah 

tangga memberikan peluang besar bagi perempuan untuk dapat mengembangkan 

diri dalam mengaktualisasikan diri. karena hakikatnya masalah yang ada pada 

perempuan bukan hanya ada pada perannya melainkan pada akibat atau dampak 

yang timbul dari dalam keluarga. Sementara itu pembagian peran yang tidak 

seimbang akan menimbulkan beban pada diri perempuan. Jika perempuan 

merasakan adanya beban ganda dalam kehidupan sehari-harinya, maka termasuk 

dalam kategori ketidakadilan gender yang pada umumnya dirasakan oleh 

perempuan.” 

Peran ganda perempuan yang berpartisipasi dalam bidang publik, sebagai 

perempuan karier, dapat diatasi (agar tidak menjadi beban ganda) oleh dua hal, 

yaitu: pertama, melalui proses domestifikasi laki-laki. Namun, persoalan ini tidak 

sesederhana yang dibayangkan, karena yang harus dinegosiasi dalam pengurangan 

beban perempuan tidak hanya ke laki-laki, tetapi juga keluarga luas dan 

masyarakat secara umum yang telah menerima pembagian peran berdasarkan 

gender sebagai realitas obyektif. Keterlibatan laki-laki dalam bidang publik dan 

perempuan dalam bidang domestik merupakan realitas obyektif yang telah 

diterima sebagai sesuatu yang baku. Oleh karenanya, usaha mengubah itu semua 

merupakan usaha yang kemudian membutuhkan kesadaran didalamnya, dalam hal 

ini ialah sadar gender. Maka, diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara 

kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan 

maupun laki-laki melalui affirmative action.113 

Affirmative action adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk 

mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih 

                                                           
113Peggy Antrobus, The Global Women‟s Movement (Bangladesh: The University Press, 

2004), h. 59.  
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memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan 

ketidakadilan melalui jalur struktural seperti menetapkan Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Anggaran Dasar/ 

Anggaran Rumah Tangga Organisasi atau policy dari pengambil kebijakan atau 

sejenisnya. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan 

gender melalui tindakan affirmative action. Misalnya memberikan cuti haid, 

hamil, melahirkan untuk melaksanakan peran reproduksi perempuan sebagai 

amanat Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Penyediaan penitipan 

anak agar ibu yang bekerja dapat memberikan ASI pada jam-jam tertentu. 

Kesetaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi yang dinamis, di mana 

laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan 

kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta 

membantu di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan 

telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat dengan seberapa besar akses dan 

partisipasi atau keterlibatan perempuan dan laki-laki terhadap peran-peran sosial 

dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan. 

Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini fokus 

penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada 

keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah "relasi 

gender". Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran 

"komunitas" antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui 

kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat 

dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, 

pengambilan keputusan, dan sebagainya. 

Perempuan yang berkiprah pada sektor publik dan memegang posisi 
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tertinggi di sebuah bidang. Namun, di sisi lain perempuan memiliki 

tanggungjawab yang mutlak pada kegiatan yang bersifat domestik seperti 

mencuci, mengasuh, dan lain-lainnya. “Sukses karir dan Sukses Keluarga” itu 

dijadikan suatu nilai dasar pada masyarakat untuk menilai kinerja dari perempuan. 

Namun, Bagi perempuan yang belum berumah tangga, karir merupakan suatu hal 

penting untuk kepentingan diri bagi masa depannya dan juga bagaimana bisa 

dapat berguna untuk masyarakat sekitar. Sementara itu untuk perempuan yang 

memiliki keluarga, maka peran yang dijalankan lebih kompleks yaitu sebagai 

individu yang selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan 

juga menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. 

Menjadi seorang hakim itu sangatlah diperlukan sifat dan juga tanggung 

jawab yang penuh kepada karir dan juga keluarganya. Karena, ketika hakim 

perempuan dimutasi oleh pimpinan, maka keadaan tersebut yang menjadi sangat 

sulit bagi hakim perempuan, terpisah jauh dari suami dan anaknya. Tetapi ini 

sudah menjadi biasa bagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa 

karena ketika diangkat menjadi hakim pernyataan tentang mutasi telah disepakati 

dan ini harus dijalani. Hal ini sudah menjadi resiko sebagai hakim perempuan 

yang harus dijalani dan disepakati. Maka dari itu menjadi seorang hakim di 

Pengadilan Agama Sungguminasa tidak ada lagi permasalahan apabila seorang 

hakim di mutasi oleh pimpinannya, karena sudah menjadi resiko menjadi hakim. 

Jadi, menjadi hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa banyak 

yang telah melalui hal tersebut dan keadaan rumah tangganya tetap berjalan 

tentram dan harmonis dikarenakan para hakim perempuan ini memilki cara 

tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dan selalu bisa 

keluar dari permasalahan tersebut. 
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Dari permasalahan yang dilalui hakim perempuan diatas adapun faktor 

penghambat dan faktor penghubung dalam menjalankan peran gandanya sebagai 

hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga. Perempuan sebagai hakim dan ibu 

rumah tangga pasti sering berbenturan dalam hal pelaksanaan kewajiban, disatu 

sisi peran sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban mengurus rumah 

tangga melayani suami dan membimbing anak-anak, namun sering sekali waktu 

untuk keluarga banyak tersisa dalam menyelesaikan urusan pekerjaan yang 

menjadi wewenang hakim. Dikarenakan kurangnya jumlah hakim yang tidak 

sebanding dengan beban perkara yang harus diselesaikan tentunya sangat 

berpengaruh terhadap terlaksananya kewajiban hakim sebagai ibu rumah tangga. 

Dibutuhkan pengertian yang lebih mementingkan kepentingan negara diatas 

kepentingan keluarga dan pribadi. Maka dari itu suami haruslah mengerti akan 

pekerjaan istrinya sebagai hakim perempuan yang sudah menjadi komitmen dari 

awal bahwasanya menjadi hakim itu tidaklah mudah pastinya suatu saat pekerjaan 

dirumah dan dikantor akan berbenturan. Namun, disinilah seorang hakim 

perempuan bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya yang sudah menjadi 

kewajiban dan hakim perempuan sudah pasti mengetahui yang mana harus 

didahulukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Ada beberapa hal yang akan disimpulkan dari  permasalahan yang 

diajukan, yaitu: 

1. Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan 

menurut Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini 

menumbilkan pro dan kontra. Adapun  yang menurutnya pro terhadap 

Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa dengan adanya Undang-

Undang ini telah menyadarkannya sebagai perempuan karir bahwa 

sangatlah penting mengetahui tugasnya sebagai hakim dan juga sebagai 

istri yaitu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai 

seorang istri. Walaupun ia bekerja sebagai hakim dan juga sebagai ibu 

rumah tangga sekaligus, harus tetap terkontol dengan baik terutama dari 

pengaturan waktunya haruslah cermat dalam membagi waktu antara tugas 

sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga harus bisa 

menyeimbangkan waktunya antara urusan di kantor dan juga urusan 

sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan, pendapat yang kontra terhadap 

Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini bahwasanya 

antara hak dan kewajiban suami istri dapat dinegosiasikan dengan suami 

dan sebisa mungkin menselaraskannya antara kedua peran tersebut dengan 

kesepakatan bersama. Maka dari itu selama urusan dirumah tidak begitu 

penting maka urusan dikantor sebagai hakim-lah yang lebih diutamakan. 

2. Peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yaitu tugasnya sebagai 

seorang istri dalam mengurus urusan rumah tangganya dan juga sebagai 
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seorang hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, tidaklah mudah 

karena keduanya penting yang harus dilaksanakan. Maka dari itu untuk 

menyelesaikan kedua peran tersebut diperlukan cermat dalam membagi 

waktunya. Karena dalam memerankan keduanya sebagai seorang hakim di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B ada yang telah memerankan 

kedua peran tersebut dengan baik dan ada juga yang hanya sekedar 

mengabdi kepada Negara. 

Sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah 

diperlukan tanggung jawab yang penuh terhadap keluarganya dan juga 

bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Maka dari itu keadaan 

yang sangat sulit dihadapi oleh hakim yaitu ketika pimpinan melakukan 

mutasi, terpisah jauh dari suami dan anak-anaknya. Tetapi hal tersebut 

sudah biasa bagi hakim karna sebelum pengangkatan menjadi hakim ia 

sudah jauh mengetahui bahwa akan ada mutasi dan itu sudah disepakati 

dari awal harus dijalani. Walaupun ada beberapa hakim yang mengatakan 

kalau lebih baik aturan mutasi hakim ini tidak ada agar bisa lebih dekat 

dengan keluarga dan juga bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai 

seorang istri. Tetapi kembali lagi bahwasanya aturan mutasi hakim ini 

dibuat agar hakim yang memutuskan perkara tidak salah dalam 

memutuskan perkara karena ada hubungan keluarga atau hubungan 

kekerabatan dengan yang berperkara. Maka dari itu menjadi seorang 

hakim haruslah menerima adanya aturan mutasi hakim ini dan harusnya 

sudah tidak ada lagi permasalahan yang timbul apabila seorang hakim 

dimutasi oleh pimpinannya. Karena, ini sudah menjadi resiko sebagai 

hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga yang harus dijalani.  
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3. Analisis tentang Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB yaitu, Posisi sebagai istri mereka tidak akan 

meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan 

anak-anaknya. walaupun mereka selalu mengalami kendala saat dimutasi 

tapi mereka tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan 

tersebut misalkan mereka memilki masalah maka permasalahan tersebut 

akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dan selalu 

komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehingga kedua peran tersebut 

dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala walapun awal-awal 

memiliki kesulitan tapi para hakim perempuan ini selalu bisa keluar dari 

permasalahan tersebut dan harus bisa lebih cermat dalam mebagi 

waktunya agar keduanya bisa seimbang. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa 

mengenai Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan), maka penyusun 

dapat menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut: 

1. Hendaknya hakim perempuan di Pengadilan Agama yang berjauhan dari 

keluarga agar tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu 

dengan baik, tanpa melalaikan juga pekerjaanya sebagai hakim di 

Pengadilan Agama. 

2. Perlunya pengaturan proses mutasi hakim pengadilan agama, khususnya 

pada hakim perempuan yang memiliki peran ganda agar peraturan mutasi 
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hakim ini lebih diperjelas dari segi waktu dan penetapannya. Dan lebih 

memperhatikan domisili keluarga mereka tinggal dimana, sehingga para 

hakim perempuan tidak terlalu jauh dengan keluarganya. 

3. Sehubungan dengan hasil Penelitian dari hakim perempuan di Pengadilan 

Agama Sungguminasa agar tetap meperhatikan peran ganda hakim 

perempuan dan tetap mempertahankan kinerjanya khususnya hakim 

perempuan yang telah berkeluarga agar tetap dapat menyeimbangkan 

pererjaan mereka dikantor dengan kewajiban mereka dirumah sebagai ibu 

rumah tangga. 
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