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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf
Arab

Nama Huruf Latin Nama

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث tsa s es (dengan titik di atas)
ج Jim J jeح ha h ha (dengan titik di bawah)خ kha kh ka dan haد dal d deذ zal z zet (dengan titik di atas)ر ra r erز zai z zetس sin s esش syin sy es dan yeص sod so es (dengan titik di bawah)ض dzad do de (dengan titik di bawah)ط to to te (dengan titik di bawah)ظ zdo zo zet (dengan titik di bawah)ع ‘ain ‘ apostrof terbalikغ gain g geف fa f efق qof q qiك kaf k kaل lam l elم mim m emن nun n enو wau w weهـ 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
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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:

كَیْفَ  : kaifa

هَوْلَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ  : maata

Nama Huruf Latin Nama
Tanda fathah a a َا

kasrah i i ِا
dammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fathahdanya’ ai adan i َْـى
fathah dan wau au adan u َْـو

NamaHarakatdan
Huruf

Hurufdan
Tanda

Nama

fathah dan alif atau ya’  َ... ى...َ  | ا

dammah dan wauُـو

a’

u’

a dan garis di atas

kasrah dan ya’ i’ i dan garis di atas

u dan garis di atas
ـى
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رَمَى : ramaa

ْلَ  قِ : qiila

یمَُوْتُ  : yamuutu

4. Ta’ marbutah

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طْفَالِ  رَوْضَةُ ا : raudah al-azfal

 َُ اَلمَْدِینْةَُ اَلفَْاضِ : al-madinah al-fadilah

اَلحِْكمْةَُ  : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydzd ــّ ) ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبناَ  : rabbana

نجَیْناَ  : najjaina

اَلحَْقّ  : al-haqq

مَ  نعُِّ : nu“ima

دَُو : ‘aduwwun
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Jika huruf ber-tasydidى  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

maka ia ditransliterasi seperti huruf ,(ـــــِىّ ) maddah menjadi i.

Contoh:

لىَِ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبى : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 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:

مْسُ  اَلش : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

 َ اَلزلزَْ : al-zalzalah (az-zalzalah)

اَلفَْلْسَفَة  : al-falsafah

اَلبْلاَدُ  : al-biladu

7. Hamzah

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

مُرُوْنَ  تَ : ta’muruna

اَلنوْعُ  : al-nau‘
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ءٌ شيَْ  : syai’un

مِرْتُ  : umirtu

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’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh. Contoh:

Tabaqat al-Fuqaha’

Wafayah al-A‘ya n

9. Lafz al-Jalalah(الله)

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

ْنُ اللهِ  dinullahدِ  ِ ِ billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi rahmatillahهمُْ فيِْ رَحمَْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital

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

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fizh al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

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>

‘Aliibn ‘Umar al-Dar Qutni Abu Al-Hasan, ditulis menjadi: Abu Al-Hasan,
‘Ali ibn ‘Umar al-Dar Qutni. (bukan: Al-Hasan, ‘Ali ibn ‘Umar al-Dar
Qutni Abu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr H{amid Abu)
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B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

as. = ‘alaihi al-salam

Cet. = Cetakan

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

t.d = Tanpa data

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali ‘Imran/3: 4

h. = Halaman
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ABSTRAK

Nama : Farid Mar’ie Muhammad
NIM : 80100219012

Judul :Telaah atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad
di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA (Perspektif
Maslahat)

Pokok masalah penelitian ini adalah telaah atas putusan Hakim mengenai
perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA (perspektif
maslahat). Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bentuk putusan hakim dalam perkara
perceraian yang diakibatkan salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, 2) Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara perceraian akibat murtad di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 3) Akibat hukum dari putusan hakim terhadap
perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Jenis penelitian ini tergolong penelitian Kualitatif yang diperoleh melalui
studi lapangan (Field Research) dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data
dalam penelitian ini adalah hakim, dan panitera di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan tekhnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:
reduksi data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata majelis Hakim 1) Putusan Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memfasakh perkawinan para pihak dengan
alasan murtad itu telah dapat dipahami bahwa hakim memberikan keputusan untuk
memfasakh perkawinannya karena terjadinya termohon yang murtad dari agama
Islam sehingga sudah tidak lagi mampu menciptakan keluarga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah. Dan dengan itu pula memberikan kepastian hukum serta
untuk mendapatkan kemaslahatan bagi pihak yang memeluk agama Islam. 2)
Pertimbangan hukum hakim bahwa perceraian tersebut sudah memenuhi syarat untuk
di putuskan bercerai demi kemaslahatan. 3) Akibat hukum dari putusan hakim
Perceraian yang terjadi berdasarkan alasan Pasal 116 KHI huruf (a) sampai huruf (g)
dan berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan bahwa benar perceraian hanya akan berakibat hukum pada harta
kekayaan bersama gugur, hak suami gugur pula, kewajiban tinggal bersama gugur,
hak orang tua gugur, maka lahirlah hak perwalian.

Implikasi dari penelitian adalah: 1) perlu adanya pemahaman kepada
pasangan yang hendak menikah bahwa memilih pasangan yang seiman khususnya
beragama Islam adalah kewajiban agar tercipta keluarga yang harmonis sesuai ajaran
agama Islam, 2) peran keluarga dalam hal mencarikan solusi yang terbaik agar di
dalam perkawinan ketika ada muncul perselisihan untuk mendamaikan dan
mempersatukan kembali agar tidak adanya niat untuk bercerai apalagi berpindah
agama, 3) Pengadilan Agama dalam hal ini sebagai lembaga yang berhak
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memberikan solusi hukum harus berperan aktif dalam hal mendamaikan para pihak
agar tindakan perceraian itu tidak mudah di lakukan sehingga akibat hukumnya dapat
di cegah agar tidak terjadi perceraian.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia ini telah diciptakan dengan segala sesuatu saling

berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih

sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang

dinamakan perkawinan. Memang, manusia bukan hanya keberadaan pribadi, tetapi

juga keberadaan sosial, yaitu, seseorang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan

orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengatur hukum perkawinan sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan penambahan

ketentuan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainya mengenai perkawinan.

Diharapkan melalui aturan hukum ini, masalah perkawinan di Indonesia dapat

diselesaikan dengan baik sesuai dengan hukum positif dan agama (terutama

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian

perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah insiden krusial pada kehidupan setiap
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insan yg akan mengakibatkan dampak lahir juga batin antara mereka, Pembinaan

terhadap perkawinan adalah konsekuensi logis & sekaligus adalah keinginan bangsa

Indonesia. Merumuskan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nasional yang

berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian lahirlah Undang-undang

Perkawinan, yaitu undang-undang yang mengatur tentang hubungan suami istri dalam

keluarga beserta akibat-akibatnya, termasuk syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan

perkawinan-perkawinan lainnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1975 merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan berlaku secara

nasional. Tafsiran umum Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia, rukun, tidak

terpisahkan sehingga sebelum menikah, dua orang yang berbeda latar belakang dan

pandangan harus dipersatukan untuk menikah. Ditinjau menurut Islam, peristiwa

perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral, di antara kedua belah pihak

dipersatukan sebagai suami istri dengan mengharap ridha Allah swt. dalam ilmu

pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi, diantaranya dimensi sosiologis dan

psikologis, secara sosiologis perkawinan perkawinan merupakan cara untuk

melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya

regenerasi, populasi manusia di muka bumi akan punah. Sedangkan secara psikologis

dengan adanya perkawinan, kedua insan suami dan istri yang semula merupakan

orang lain menjadi satu. Mereka harus saling memiliki, saling menjaga, saling
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membutuhkan dan tentu saja saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang

rukun dan Harmonis.1 Prinsip dari keluarga sakinah sudah di jelaskan di dalam QS al-

Rum/30:21.

                            
             

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”.2

Hukum perkawinan Islam juga dikenal dengan selektivitas. Artinya

bahwa, yang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus mengenal

lebih jauh  siapa ia boleh dinikahi dan dengan siapa ia terlarang menikah. Hal ini agar

untuk tidak adanya aturan-aturan yang dilanggar. Terutama perempuan yang hendak

dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang diketahui adalah mahram (orang yang

haram dinikahi).3

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum

dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam

1Masykuri Abdillah, ”Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini” dalam Mimbar Hukum
No.36 Tahun IX 1998, h.74.

2Kementrian Agama RI (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
3Amiur Nuruddin, “Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum

Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Jakarta:Prenada Media,2004) h.144
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dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke

generasi berikutnya. Berbicara tentang perkawinan sejati pada dasarnya harus

mengetahui pasangan hidup yang benar-benar cocok dan saling mencintai antara satu

sama lain, meskipun dalam pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi

mereka yang telah benar-benar yakin adalah mereka yang ingin segera meresmikan

ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan negara. Selain akan

seringnya terjadi konflik dengan keluarga, pasangan berbeda keyakinan juga harus

mendiskusikan atau menyatukan pemahaman kepada anak.

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang ini

menjelaskan apa yang menjadi masalah-masalah termasuk perkawinan yang

dilakukan antar agama. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pasal 2 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Perkawinan

adalah sesuatu yang didambakan di kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan,

maka rasa saling mencintai dan menyayangi akan selalu lebih terjaga pergaulan laki-

laki dan perempuan. Kehidupan yang dapat menjamin terjaganya garis keturunan

manusia. Keturunan yang didapatkan dari hasil buah cinta antara pasangan suami istri

dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup

manusia secara terhormat. Perkawinan sudah dijelaskan didalam agama agar



5

terciptanya hubungan keluarga yang harmonis serta sesuai aturan buatan manusia

seperti hukum adat. Misalnya perkawinan di Indonesia, tata aturannya telah

ditetapkan melalui hukum agama yang berkembang di negara Indonesia.4

Agama Hindu-Budha, Kristen sampai agama Islam telah mempengaruhi

adanya aturan-aturan yang harus di taati oleh orang-orang yang akan melangsungkan

perkawinan. Hal yang mendasar dalam perkawinan terutama mengenai kriteria serta

rukun-rukun perkawinan berasal dari hukum agama. Di dalam agama Islam

dijelaskan tentang rukun-rukun perkawinan, yaitu adanya calon pasangan pengantin

laki-laki dan perempuan, adanya wali, saksi, dan akad perkawinan. 5 Perkawinan

dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad antara seorang

laki-laki dengan wanita untuk mengikatkan diri dan menghalalkan hubungan kelamin

antara kedua belah pihak berdasarkan kesukarelaan dan keridhoan kedua belah pihak

agar terwujud kebahagaian hidup dalam berkeluarga yakni rasa kasih sayang dan

ketentraman dengan dengan cara-cara yang telah diridhoi oleh Allah swt.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menetapkan :

“Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaanya.”

4R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 1984, cet.
VIII), h. 20.

5Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, h. 55
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Berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang

disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sehingga perkawinan juga saling berkaitan karena negara

menjamin kebebasan dalam beragama bagi setiap warga negara. Hal ini diatur dalam

Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya itu.”

Setiap orang bebas berkeyakinan agama dan turut melaksanakan ajaran

keyakinan akan tetapi dengan kebebasan beragama maka setiap orang tidak dapat

berpindah-pindah menentukan keyakinan agamanya. Apalagi soal pindah agama

bukan perkara sederhana karena banyak ulama memandang negatif terhadap orang

pindah agama yaitu orang lain bebas masuk islam tetapi islam tidak bebas untuk

keluar dari islam. Orang yang keluar dari islam (murtad) dianggap pelaku kriminal

yang hukumannya dibunuh. 6 Membentuk keluarga yang harmonis oleh pasangan

suami dan isteri harapannya untuk menjadi keluarga yang tentram, penuh cinta kasih,

dan sayang. Tetapi dalam setiap perkawinan akan timbul masalah mengenai

perbedaan keyakinan dan pemahaman yang pada dasarnya dapat dijumpai di

kehidupan masyarakat indonesia yaitu apabila pasangan yang ingin menikah

sementara agamanya yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam

mengikuti pihak lainnya sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama Islam

6Abd. Moqsith, Juli 2013, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, Jurnal Ahkam: Vol.
XIII, No. 2, h. 1.
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kemudian pihak yang telah masuk agama Islam  keluar dari agama Islam (murtad)

setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat berakibat pada

munculnya perselisihan yang berujung pada perceraian. Walaupun, perceraian

merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah swt. namun, suami atau istri

boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan

lagi.7

Menurut Prof. R. Subekti, S.H mengenai pengertian perkawinan yaitu

perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan

untuk waktu yang lama. Maka tidak boleh putus begitu saja, putusnya perkawinan

harus memenuhi alasan perceraian ialah :

1) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

2) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.”

3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

7Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,2000, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti),
h. 109.
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“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.”

Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan

Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak

murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan fasakh

mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai perceraian karena murtad, maka

dari itu timbul dugaan yang menyatakan apakah perceraian dikarenakan salah satu

pihak murtad murni diajukan ke Pengadilan atau ada unsur masalah yang lain yang

menyertainya seperti permasalahan rumah tangga yang kurang harmonis ataupun

tidak mendapatkan haknya sehingga menyebabkan perceraian. Seperti yang

dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan antara suami dan istri terus

menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi

dalam rumah tangga, sehingga ini yang menyebabkan diajukan ke Pengadilan. Perlu

di teliti lebih lanjut dan fokus apakah pasangan suami istri yang mengajukan perkara

perceraian ke pengadilan sudah mendapatkan mediasi yang baik untuk menyelesaikan

permasalahan rumah tangganya mengenai murtad dan atau karena adanya

perselisihan yang menyebakan terjadinya pertengkaran terus menerus terjadi.

Walaupun dalam pelaksaanan perbuatan murtad jarang dijadikan alsaan utama suatu

perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya

perselisihan. Maka alasan yang diambil untuk memutuskan perkawinan adalah karena
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seringnya terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan. Perbuatan

murtad itu sendiri jika dilakukan setelah perkawinan (perkawinan berlangsung lama

dan menghasilkan keturunan), maka apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah

satu pihak  suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau

mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad dilakukan sebelum

dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi

perkawinan tetapi belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika

yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan

tersebut dapat di fasakhkan. Maka inilah yang menjadi alasan kasus ini untuk di teliti

apakah das sollen dan das sein sudah selaras dengan yang sebenarnya dan apakah

hakim juga sudah memberikan putusan yang tepat terhadap kasus yang diajukan

mengenai perkara murtad ini murni karena murtad atau ada unsur lain yang

menyertainya sehingga kasus mengenai perceraian karena murtad di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan ini menarik untuk di teliti kebenarannya.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

a. Perceraian Akibat Murtad

b. Putusan Hakim Pengadilan Agama

c. Perspektif Maslahat
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2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus yang terdapat pada penelitian ini adalah :

a. Perceraian Akibat Murtad adalah terjadinya putusnya ikatan perkawinan

disebabkan suami atau istri keluar dari agama Islam.

a. Putusan Hakim Pengadilan Agama adalah suatu pernyataan yang oleh

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

b. Perspektif Maslahat adalah memelihara tujuan syara’ dan meraih manfaat

dan menghindari kemudharatan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalahnya

“bagaimana telaah atas putusan hakim mengenai perceraian akibat murtad di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA Perspektif maslahat? sebagaimana

dijabarkan pada beberapa submasalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk putusan hakim dalam perkara perceraian yang

diakibatkan salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum mengenai putusan hakim terhadap

perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

3. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan hakim terhadap perkara perceraian

akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

4. Bagaimanakah analisis kasus perceraian karena murtad di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan perspektif maslahat?
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D. Kajian Pustaka

Salah satu aspek yang menunjang keabsahan sebuah penelitian perlunya

kajian yang berkaitan dengan sumber rujukan kepustakaan sehingga menopang

penelitian ini sebagai sumber teoritis, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau

referensi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Oleh karenanya setelah

menelusuri beberapa referensi penulis temukan sejumlah rujukan yang berkaitan

dengan objek yang diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Dr. Drs. H. Supardin, M.Hi. yang berjudul “Fikih Peradilan Agama di

Indonesia”,2020. Buku ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai referensi

mengenai sejarah Peradilan Agama di Indonesia dan membahas eksistensi

Badan Peradilan Agama, kemudian banyak membahas  pengaruh teori

pemberlakuan hukum Islam di Indonesia di mulai dari perkara yang menjadi

kewenangan lembaga Peradilan Agama serta sistem hukum peradilan.

Namun penelitian ini lebih fokus kepada perkara yang menjadi kewenangan

Peradilan Agama dalam bidang pernikahan dan perceraian dalam hal ini

perceraian yang diakibatkan murtadnya salah satu pasangan suami istri,

sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada perkera perceraian itu

sendiri di lembaga Peradilan Agama.

2. Dr. Muhammad Syaefuddin, S.H.,M.Hum. yang berjudul “Hukum

Perceraian”,2013. Buku ini memberikan pemahaman tentang makna, alasan,

proses dan akibat hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam

dan hukum adat. Buku ini sangat membantu peneliti dalam hal referensi dan
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mencapai kepemahaman tentang syarat dan akibat-akibat dari perceraian,

sehingga dapat meninjau dari segala aspek hukum. Namun yang

membedakan dari penelitian ini, peneliti mengarahkan dan fokus kepada

perkara perceraian yang diakibatkan karena murtadnya salah satu pihak di

dalam ikatan perkawinan.

3. Fuad Said dengan buku yang berjudul “Perceraian Menurut Hukum

Islam”,1994. secara umum buku ini memiliki kesamaan pembahasan yang

mengenai perkara perceraian, dimulai dari sebab-sebab beserta akibat hukum

di dalamnya sehingga juga memiliki kesamaan dalam hal pembahasan,

namun penelitian ini juga membahas tentang perceraian namun lebih

spesifikasi membahas tentang perceraian yang diakibatkan karena murtad.

4. Abd Moqsith, buku yang berjudul “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam

Islam” 2013, buku ini sangat menunjang referensi dalam hal pembahasan

mengenai hukum murtad serta hal-hal akibat hukum dan dasar hukumnya

sehingga banyak referensi data dalam hal penelitian ini, akan tetapi

penelitian ini menambahkan pembahasan mengenai murtad menjadikan

alasan untuk putusnya sebuah perkawinan, yang dimana lebih dikaitkan

dengan hukum perceraian yang diakibatkan karena murtadnya salah satu

pihak.

5. Prof. Drs. Lili Rasjidi, S.H., LL.M. buku yang berjudul “Hukum Perkawinan

dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia” buku ini sangat luas pembahasan

mengenai dua perkara antara perkawinan dan perceraian menurut hukum
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masing-masing yang berlaku di kedua negara tersebut sehingga dapat di

tinjau dari hukum positif yang berbeda, banyak yang dapat dipelajari serta

menjadi acuan referensi dalam buku ini karena sangat menarik

pembahasannya berdasarkan data fakta dan teori didalamnya. Dan juga

sangat brkaitan erat dalam hal penelitian ini untuk data referensi. Namun

yang mnjadi pembeda penelitian ini lebih spesifik mengambil sebuah kasus

yang terjadi yang diakibatkan karena putusnya perkawinan dan

membahasnya secara lebih mendalam.

6. Sebuah jurnal Nurafni Anom “Putusan Pengadilan Agama tentang

Perceraian dengan Gugatan Murtad” 2020. Hasil dari penelitian ini berkaitan

dengan tesis ini karena persoalannya berkaitan dengan persoalan perceraian

yang diakibatkan karena murtad yang wilayah persoalan privat menjadi

persoalan publik. Pembahasan di dalamnya mempunyai relevansi yang

cukup mendasar utamanya dari sumber teori yang sama, akan tetapi juga

mempunyai perbedaan yang mencolok dengan pembahasan yang ada pada

tesis ini, karna jurnal tersebut hanya mengkaji persoalan putusan dari hasil

gugatan perkara tersebut yang beranjak dari persoalan Privat menjadi

Persoalan Publik sedangkan tesis ini lebih fokus mengkaji tentang analisis

yuridis hukum Islam positif terhadap putusan hakim mengenai perkara

perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Setelah mengkaji beberapa karya ilmiah baik berupa buku, tulisan berupa

tesis, jurnal dan yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, maka
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penulis menemukan kajian yang membahas terkait urgensi mengenai perkara

perceraian yang diakibatkan karena murtad, sehingga berdasarkan pembahasan

tersebut diangkatlah sebuah permasalahan yang menjadi fokus utama dalam

penelitian ini mengenai analisis yuridis hukum Islam positif terhadap putusan hakim

mengenai perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian tesis ini yaitu bagaimana penulis berupaya

mengungkap masalah yang tercantum dalam rumusan masalah tesis ini, yaitu sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui analisis yuridis hukum Islam positif terhadap perkara

perceraian yang diakibatkan salah satu pihak murtad

b. Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi pandangan hukum terhadap

pertimbangan yang menjadi putusan hakim dalam perkara perceraian akibat

murtad

2. Kegunaan

a. Publik, dengan adanya penelitian ini yang menyangkut hukum perceraian yang

diakibatkan karena salah satu pihak murtad, dapat memberikan informasi bagi

kalangan masyarakat umum tentang adanya sebuah pembatalan perkawinan yang

salah satu akibatnya adalah murtad atau keluar dari agama islam, sehingga dapat

menjadi referensi bagi siapapun yang ingin melakukan pernikahan agar dapat

memilih pasangan yang sesuai dari keyakinannya.
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b. Pendidikan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

literatur dan dorongan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait

masalah hukum perceraian yang diakibatkan salah satu pihak murtad,

Pribadi, dengan adanya penelitian ini peneliti mendapatkan pembelajaran

beserta pengetahuan ilmiah mengenai analisis yuridis dan hukum Islam positif

mengenai perceraian akibat murtad, yang sangat bermanfaat dan tentunya

memberikan pengetahuan baru dari segi hukum positif, hukum Islam serta

pertimbangan hukum dalam hal memutus perkara ini. Selain itu sebagai tambahan

informasi dan reverensi untuk memberikan pengetahuan bagi kalangan umum

masyarakat.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Perceraian Akibat Murtad

1. Pengertian Perceraian Akibat Murtad

Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata ــــق-طلاق“ ”طلاقــا-یطل

yang bermakna melepaskan atau menguraikan tali pengikat, baik tali pengikat itu

bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda atau unta maupun bersifat abstrak seperti

tali pengikat perkawinan. Dalam kamus Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa kata

talak adalah melepaskan ikatan, meninggalkan, dan memisahkan. Di zaman Jahiliyah

talak digunakan untuk memisahkan hubungan perkawinan antara suami-istri. Dalam

istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti

membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai

yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai

pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk

perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan

dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.8 Sehingga

yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri

karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya

8 Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974”, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), h. 103
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istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga

kedua belah pihak.

Berdasarkan  hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa

sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya

perceraian, karena adanya putusan Pengadilan. Perceraian merupakan bagian dari

perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita

sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama

suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya

tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang

dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu

perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah

diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada

akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan

perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung

jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan

rahmah. Bila ada diantara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka

Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya

kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi

dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun
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perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci

perceraian tersebut.

Perkawinan itu sendiri baru dapat dikatakan sah, apabila dilaksanakan sesuai

ketentuan, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari tujuan

perkawinan itu sendiri kadang tidak berjalan seperti yang diharapkan, misalnya sering

terjadinya pertengkaran, perselisihan di antara suami istri yang mengakibatkan jalan

rumah tangga tidak harmonis lagi. Akibatnya salah satu pihak kemudian mengajukan

perceraian ke Pengadilan, guna memperoleh putusan cerai yang yang

dilakukan/diputuskan oleh hakim. Penjelasan umum dari Undang-Undang RI No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, karena tujuan perkawinan adalah

untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dalam arti

luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab.

Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang

terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi

perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap

istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam

waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri

menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat

diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi

terakhir. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab,

yaitu talak, yang atinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan
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ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku

talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan

antara suami istri tersebut.

Mengenai perceraian, oleh peraturan perundang-undangan diatur secara

mendetail dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Menurut

Pasal 39  (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

menyatakan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai alasan-alasan prceraian dalam Pasal 39

(2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu

tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Alasan-alasan yang dijadikan dasar

perceraian menurut peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sulit disembuhkan,

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya,

3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung,

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain,
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5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri,

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal tersebut termasuk alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor. 9 Tahun 1975, jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pasal 19

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian.

Bahkan walaupun alasan tersebut terpenuhi, akan tetapi masih mungkin antara suami

istri untuk hidup rukun kembali, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Pada pasal

11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115

bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak. Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah

tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan

lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan

tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata

cerai baik secara sarih (jelas) atau kinayah (sindiran) dengan niat perceraian, maka

jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah

perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta
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alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta

perceraian atau bukti tertulis lainnya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum perceraian dalam Islam patut dipahami oleh setiap muslimin dan

muslimat. Perceraian adalah perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan

suami istri untuk berpisah apabila rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali,

dan jika diteruskan akan menimbulkan mudharat untuk suami, istri, anak, maupun

lingkungannya. Dijelaskan dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:232 :

                        
                          
         

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara
yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.9

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang istri yang telah dijatuhi talak oleh

suaminya maka dia harus menunggu sampai masa iddahnya selesai baru boleh

9Kementerian Agama RI, (Cet.I, Bandung: PT.Sygma Examedia Arksnleema, 2009)
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dinikahkan kembali agar dia benar-benar bersih dari perkawinan sebelumnya.

Kemudian dari ayat yang lain dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:229:

          ...

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,,,”

Dari ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah tersebut diatas dinyatakan bahwa talak yang

dapat dirujuk itu adalah dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh

kesempatan dua kali untuk melakukan rujuk. Dan ini memberi kesan bahwa dua kali

tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu

antara talak yang pertama dengan talak yang kedua. Dan yang sangat penting adalah

bahwa niat untuk melakukan rujuk harus dengan makruf maksudnya adalah dengan

rujuk tersebut tidak mendatangkan kemudharatan dan keburukan bagi kehidupan

rumah tangga terlebih lagi berniat untuk menyakiti isterinya, seperti yang pernah

terjadi pada zaman jahiliyyah justru rujuk itu harus bisa membawa kebahagian dan

keharmonisan dan kehidupan berumah tangga. Apabila saumi hendak menceraikan

istrinya maka itu pun harus dilakukan dengan ihsan maksudnya adalah seorang suami

harus memberikan kepada mantan isterinya lebih dari sekedar haknya, dengan
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memberikan mut'ah agar sang isteri tidak merasakan kehilangan dua hal sekaligus

yaitu cinta dan pemberian suaminya.10

Perceraian itu sendiri tidak disukai oleh Allah dan Rasul mengenai perceraian

antara suami-istri. Tidak ada suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain

talak oleh hakim yang menyahihkannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa

tujuan dibentuknya rumah tangga adalah untuk hidup tentram sejahtera, bahagia dan

kekal. Oleh karenanya Islam dan Undang-Undang Perkawinan memerintahkan bahwa

perkawinan harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Selain itu juga dianjurkan

untuk saling mengenal pasangannya masing-masing agar rumah tangga yang

dibangun dapat terwujud sakinah, mawadda dan rahmah. Tujuan rumah tangga yang

diharapkan bersama antara suami dan istri pun nyatanya terkadang tidak sesuai

dengan harapan. Memang sudah hukum alam bahwa setiap hal yang kita lakukan

untuk mencapai suatu tujuan mulia di dunia ini pasti saja terdapat rintangan dan ujian

yang akan menghadang begitupun dengan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah

swt. dalam QS al-Rum/30:21:

                            
           

10Muhammad Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”
(.Jakarta: lentera Hati, 2002) bab 1, h.492.
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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”.11

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa telah diciptakan manusia berpasang-pasangan

agar mereka saling menyayangi dan menjaga satu sama lain agar terciptanya rasa

tentram diantaranya berdasarkan agama yang dianutnya. Ayat diatas mengungkapkan

bahwa rumah tangga dibentuk atas dasar ras kasih dan sayang yang dibangun oleh

kedua belah pihak. Tentunya rasa kasih dan sayang tersebut tidak akan terpatri dalam

hati masing-masing sebelum mereka saling mengenal, seperti pepatah mengatakan

“tak kenal maka tak sayang”. Dengan dasar rasa kasih dan sayang tersebutlah suami

istri akan saling menghormati hak dan kewajibannya sehingga dapat terjalin rumah

tangga yang tentram dan sesuai dengan harapan.

3. Sebab-Sebab Terjadinya perceraian

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang RI tahun 1974

tentang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat

terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”. Kenyataan di

atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak),

adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena

kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang RI tentang Perkawinan, bahwa

11Kementerian Agama RI, (Cet.I, Bandung: PT.Sygma Examedia Arksnleema, 2009)
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perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.12

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti putusnya hubungan suami isteri. Putusnya

perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dengan siapa yang berkehendak

untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan diantaranya:

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah swt. sendiri melalui matinya salah satu

suami isteri. Dengan kamatian itu sendirinya berakhir pula hubungan

perkawinan.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena alasan tertentu dan

dinyatakannya kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian semacam itu

disebut dengan talak atau cerai talak.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang

menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk

itu. Kehendak untuk putusnya yang disampaikan isteri ini dengan bentuk

membayar uang ganti rugi (iwadh) diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan

ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan semacam ini

disebut dengan khuluk.

d. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat

ada sesuatu pada suami atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya

12Undang-Undang RI Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39.
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hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk seperti

ini disebut fasakh.13

e. Putusnya perkawinan disebabkan karena salah satu pasangan murtad, yaitu

bahwa karena murtadnya salah satu pasangan mengakibatkan munculnya

ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, sehingga banyak yang mengajukan

perkara ini ke Pengadilan untuk memutuskan dilakukannya perceraian.

Beberapa bentuk sebab terjadinya perceraian menurut hukum Islam :

a. Ta’lik Talak

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Talak merupakan sebuah

kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu athlaqa yang berarti athlaqa mawasyiy

(melepaskan) dan athlaqa al-asir (membebaskan).14 Dihubungkannya kata Thalaq

dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah

lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.15 Kata Thalaq merupakan kata

yang jelas yang apabila diucapkan maka akan jatuh talak tanpa harus ada niat dalam

hati. Berbeda dengan kata ithlaq, kata ithlaq adalah kata kinayah (metonim) yang

tidak bisa mnjatuhkan thalaq (cerai) kecuali ada niat.16 dalam Artinya talak yang

digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian,

Ta’lik talak ini terlihat didalam setiap mempelai laki-laki selesai mengucapkan ijab

13Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat dan
Undang-undang Perkawinan”, h. 197

14Ahmad Warson Al Munawwir, Kamus al-Munawwir, h 861
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan. h. 198.
16Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, h.311.



27

Kabul, mengucapkan lagi iklar ta’lik talak yang berbunyi “apabila saya (suami)

meninggalkan istri saya 6 (enam) bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan

memberi nafkah kepada istri saya atau apabila saya (suami) memukul/menyakiti istri

saya melampaui batas dan berbekas atau apabila istri saya tidak Ridho datang kepada

saya atau pihak yang berwajib atau KUA atau Masjid dan membayar uang iwadh

sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu saya”. Sebagaimana dijelaskan

firman Allah dalam QS al-Niisa/4:128:

                      
             
     

Terjemahnya:

“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh
dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan
isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.17

Walaupun dalam hukum Islam perceraian itu boleh tetap sebisa mungkin perkawinan

itu dipertahankan, karena prilaku cerai adalah suatu yang dibenci Allah. Sehingga

dalam Islam secara prinsipal dilarang karena talak merupakan alternatif terakhir

17Kementerian Agama RI, (Cet.I, Bandung: PT.Sygma Examedia Arksnleema, 2009)
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sebagai pintu darurat yang ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak bisa

dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya secara harmonis, dan perkawinan

tidak berjalan sesuai yang diharapkan yakni sakinah, mawaddah, warahmah.

b. Khuluk

Khulu’ dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam

makna syariat, khulu’ diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata

khusus. Khulu’ hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait

dengan khulu’ dapat dijumpai pada QS al- Baqarah/2:229:

                   
                    
            
        

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”18

18 Kementrian Agama RI, (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
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Khuluk dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan

dan memenuhi hak-hak suaminya. Untuk melakukan pemutusan hubungan

perkawinan dengan khulu’ dibutuhkan kesepakatan antara suami dengan isteri.

Meskipun, hak khulu’ merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan

meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada

suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikan isterinya maka perceraian

dengan khulu’ tidak dapat terjadi. Jadi istri bisa membebaskan dirinya dari perjanjian

perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan/mahar, artinya suatu

ikatan perkawinan dapat putus oleh karena adanya kehendak dari istri oleh karena

suatu sebab, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu khuluk, yang

artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya

dalam bentuk talak. Khuluk dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a. Dilakukan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu batil

(tidak sah)”.;

b. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap perceraian, yaitu

suami atau orang yang mewakilinya. Artinya, khulu; dilakukan oleh

pasangan suami isteri yang sah, tidak mungkin khulu’ dilakukan oleh

seorang suami atas isteri orang lain atau dengan kata lain, orang yang

menceraikan adalah orang yang menikahi dan dialah yang melakukan

khulu’;
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c. Adanya kerelaan (ridha) suami, baik dilakukan oleh si suami sendiri atau

oleh wakilnya. Pemaksaan terhadap suami untuk melakukan khulu’ tidak

diperbolehkan, karena hak khulu’ adalah pada suami.

d. Khuluk harus diridhai oleh orang yang memberikan ganti materi. Pihak ini

bisa saja dari pihak isteri, walinya tau bahkan pihak ketiga. Pemaksaan

kepada isteri untuk melakukan khulu’ hukumnya tidak sah, baik itu

pemaksaan dilakukan dengan perkataan maupun pemaksaan dengan

perbuatan dan perlakuan buruk hingga mengeluarkan ganti materi.

e. Khuluk dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, artinya adalah setiap

(barang) yang sah yang dijadikan sebagai harga dan imbalan. Terhadap hal

ini, dalam beberapa literature diketahui adanya pandangan berbeda antara

para ulama, sebahagian berpendapat bahwasannya tidak masalah jika isteri

diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang diterimanya dari suami, dan

sebahagian lainnya berpendapat bahwasannya suami tidak boleh mengambil

lebih dari yang diberikannya kepada isteri, lebih-lebih karena suami telah

mendapatkan kenikmatan darinya. Hukum mengambil lebih ini dianggap

makruh walaupun tidak diharamkan.

c. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang

dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam

berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak,

sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah
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dengan keputusan Hakim/muhakkam. Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh

ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami

dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-

syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh ini membawa

konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal

suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus

dilakukan dengan akad nikah yang baru. Pengertian fasakh itu sendiri ialah

pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri.

Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang

kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan.19

Fasakh yang berarti membatalkan atau merusakkan. Jadi fasakh sebagai salah

satu faktor putusnya tali perkawinanan ialah merusak atau membatalkan hubungan

perkawinan yang telah berlangsung. Fasaakh dapat terjadi karana sebab sebab tertentu

misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui

bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain

atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu perkawinan

mereka batal karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah. Berdasarkan pandangan ini

dapat diketahui bahwa fasakh sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk

mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan hakim,

dikarenakan setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan diketemukan adanya

syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut. Pada realitanya di

19 Fuad Said, “Perceraian Menurut Hukum Islam” (Jakarta: Pustaka Al-Husna),hal.123.
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masyarakat hak mengajukan fasakh ini walaupun menjadi hak suami dan istri tapi

lebih banyak diajukan oleh istri kepada hakim, sedangkan pihak suami menggunakan

hak talak. Terkait dengan alasan-alasan untuk dapat diajukan fasakh adalah dalam

kondisi sebagai berikut:

a. Jika istrinya atau suaminya gila/sakit jiwa,

b. Jika suami atau istrinya mengalami penyakit yang berbahaya atu menular,

c. Jika faraj (vagina) istri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami

mati pucuk atau terpalang (impoten),

d. Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi

kebutuhan pokok istri/keluarga, baik untuk pakaian sederhana ataupun karena

maskawinnya belum dibayarkan,

e. Jika suami atau istri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan

diduga berat sudah meninggal dunia,

f. Jika salah satu dari suami atau istri dijodohkan oleh wali dengan pasangan

yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterima perkawinan itu

dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalkan

perkawinan budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan orang

yang berzina dengan orang yang terpelihara,

g. Jika salah satu pihak dari suami atau istri keluar dari ajaran agama Islam, atau

dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian

salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka hak fasakh berada

pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.
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Jika diawal disampaikan bahwa fasakh diajukan oleh salah satu pasangan

kehadapan hakim atau pengadilan, terdapat juga pandangan bahwa fasakh dapat

dilakukan oleh suami isteri di luar pengadilan apabila penyebab untuk melakukan

fasakh sudah cukup jelas. Misalnya saja fasakh yang disebaban oleh hubungan

perkawinan saudara sepupuan atau sesusuan, yang jika diteruskan akan

mengakibatkan hubungan suami isteri menjadi haram hukumnya.

d. Illa’

Illa’ berasal dari bahasa Arab yang berarti “tidak mau melakukan sesuatu

dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Dalam artian definitif terdapat beberapa

rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya. Secara terminologis Illa’ adalah

sumpah seorang suami terhadap istri untuk tidak mendekatinya. Baik suami sumpah

terhadap Allah ataupun menggantungkannya adanya suatu peristiwa tindakan tidak

mendekati seorang istri. Adapun sumpah terkait Illa’ seorang suami terhadap istrinya

bisa berbentuk metonimia/kinayah (kiyasan) atau berbentuk sharih (tegas). Illa’

Adalah merupakan sumpah yang digantungkan, hal ini dilakukan oleh suami yang

bersumpah tidak akan memcampuri istrinya dan dia tidak akan menalak atau

menceraikan istrinya, sehingga membuat istrinya menderita. Pada masa jahiliah, illa

itu adalah talak, suami tidak mencampuri selama setahun atau dua tahun dengan

maksud untuk menyakiti semata-mata. Maka agama Islam merubahnya dengan

menetapkan dasarnya empat bulan.20

20Ibid, h. 173
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Adapun yang menjadi dasar hukum Illa’ itu sendiri dijelaskan dalam QS al-

Baqarah/2:226-227:

                        
        

Terjemahnya:

“kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat
bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika
mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui.”21

e. Zhihar

Kata zhihar adalah kata bahasa Arab yang secara arti kata berarti punggung.

Zhihar sndiri adalah kata mashdar dari kata zhahara yang berasal dari akar kata azh-

zhar yaitu ucapan suami kepada istrinya, “kamu bagiku seperti punggung ibuku”.22

Zhihar Adalah sesorang bersumpah, bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya,

hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang ditanah arab yang berarti ia tidak akan

mencampuri istrinya lagi karena istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

Ulama sudah sepakat menyatakan bahwa zhihar adalah haram. Adapun yang menjadi

dasar dari haram itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi:

1. Kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan istrinya

dengan ibunya yang terdapat dalam QS al-Mujaddilah/58:2:

21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an
22Abdul Majid Mahmud ,Panduan Hukum Keluarga Sakinah, h 449.
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Terjemahnya:

“orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap
isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-
ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan
Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan
mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha
Pengampun.”23

Dari segi sanksi ancaman Allah dengan memberatkan kaffarah terhadap

pelakunya yang melanggar apa yang dilakukannya terhadap istrinya.

f. Li’an

Li’an adalah lafazh dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata laa-‘a-na

yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Sehingga li’an adalah masdar dari kata

laa-‘a-na yang bisa berarti mengusir dan menjauhkan diri dari rahmat Allah atau yang

disebut dengan laknat. Terminologi li’an dalam prosesinya tersebut kata “laknat”.

Dengan demikian definisi yang representatif yang mudah dipahami adalah “sumpah

suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan

empat orang saksi”. 24 Apabila seorang suami misalnya mengetahui atau melihat

istrinya sedang melakukan zina dengan laki-laki lain, sementara saksi lain tidak ada

kemudian ia mengadukan istrinya ke pengadilan, maka agar ia (suami) terbebas dari

23Kementrian Agama RI (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
24Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan. h. 288.
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sanksi qadaf, ia (suami) diwajibkan mengucapkan kesaksian atas nama Allah di

depan hakim pengadilan sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa tuduhan

terhadap istrinya itu benar. Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nur/24:6

                        
       

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia
adalah Termasuk orang-orang yang benar.”25

                        
       

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia
adalah Termasuk orang-orang yang benar.”26

Li’an adalah merupakan sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan

bersedia menerima laknat Allah, hal ini bisaanya terjadi ketika suami menuduh

istrinya berbuat zina, padahal dia sendiri tidak mempunyai saksi. Dinamakan li’an

25Kementrian Agama RI (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
26 Kementrian Agama RI (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
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karena suami istri dalam perkara ini jauh dari rahmat Allah atau saling menjatuhkan,

sehingga tidak dapat dinilai kembali,  Li’an dapat terjadi apabila :

1. Suami telah melontarkan tuduhan zina kepada istrinya dan tidak sanggup

mengemukakan empat orang saksi untuk membuktikannya.

2. Suami menolak atau tidak mengakui anak yang dikandung (dilahirkan) istrinya

sebagai anak kandungnya sendiri. Sebelum ada tuduhan dari suami li’an tidak akan

terjadi.

g. Murtad

Istilah Murtad atau riddah yang berakar kata dari kata radd, secara etimologi

berarti berbalik kembali. 27 Murtad atau riddah menurut Wahbah alZuhaili yang

dikutip oleh Hassan Saleh adalah Keluar dari Islam menjadi kafir (sesudah beriman),

baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan

kafir.28 Sementara Sayid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah mendefinisikan riddah

sebagai keluarnya seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat dari agama

Islam kepada kekafiran baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri dan tanpa

paksaan siapapun.29 Menurut istilah, Murtad adalah kembalinya seorang muslim yang

berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan

atas paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang memilih agama berbeda

27 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufir dalam al-Qur`an (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 150.
28Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2008), h. 462.
29 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, Cet I, diterjemahkan oleh: Abdurrrahim dan

Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 450.
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dengan agama orang tuanya tidak termasuk murtad, begitu pula orang gila. Orang

yang karena terpaksa harus menanggalkan keyakinan karena diancam dan

membahayakan diri dan keluarganya dengan ancaman berat sehingga dia harus

menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan riddah.

Pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekcokan dalam

rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar

pasangannya tidak berpindah agama. Percekcokan tersebut dapat menimbulkan

keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan

perceraian ke pengadilan. Peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian membawa akibat antara

lain dalam hal status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta

bersama antara suami istri. Sehingga berdasarkan ini Murtad dengan perselisihan dan

pertengkaran sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan

pertengkaran merupakan alasan tersendiri tanpa merinci apakah perselisihan dan

pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak, kepribadian maupun agama.30

Yang penting perselisihan dan petengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya

sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Menurut

Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Di awal Islam, Rasulullah SAW

pernah mengizinkan para sahabat menikahi wanita ahlul kitab. Ada rahasia yang

dalam di balik izin tersebut.

30Pasal 116 huruf f KHI jo Pasal 19 huruf f·  PP No. 9 Tahun 1975.
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Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu

dihormati oleh siapa pun (Pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang demikian sangat

logis jika Murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-

masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun

selanjutnya mencari pasangan yang seakidah. Dari sudut kepentingan pendidikan,

perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih mashlahat berada di bawah

bimbingan single parent ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang

berseberangan. Relevan sekali kalau RUU Hukum Terapan PA dalam Pasal 116 huruf

"h" menjadikan Murtad sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan "timbuinya

perselisihan dan pertengkaran", sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI.

Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang Murtad dapat diizinkan

mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami

yang Murtad semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal

demi hukum.

4. Pengaruh Murtad Dalam Keutuhan Rumah Tangga

Setiap insan yang akan melakukan pernikahan pastilah memiliki tujuan yang

hendak dicapai, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 3 yaitu "Perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah", sehingga ticlak ada salahnya untuk mencapai tujuan tersebut perlu aclannya

persiapan lahir clan bathin. Persiapan lahir misalnya kemampuan ekonomi yang

mendukung, sedangkan persiapan bathin misalnya akidah, maksudnya setiap
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pasangan harus memperhatikan agama (akidah) calon pasangan hidupnya. Mengapa

hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih karena pada prakteknya dilapangan

banyak kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah pernikahan di sebabkan oleh faktor

peralihan agama (murtad). Ikatan perkawinan yang kekal dan abadi sepanjang masa

merupakan harapan dan cita-cita bagi setiap pasangan suami isteri, keabadian tersebut

diwujudkan dalam bentuk keluarga yang harmonis, damai dan sejahtera. Karena

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, makna Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian itu

ditetapkan dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

sidang Pengadilan dengan disertai alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah

diterapkan oleh Undang-undang Perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

menurut perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kebahagian rumah tangga sudah harus diawali dari pintunya yaitu

perkawinan, supaya suami isteri memiliki dasar hidup yang sama agama, semenjak

hari pertama berumah tangga, yakni sejak dilangsungkan akad nikah menurut

agama. 31 Dari pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap pasangan yang

31Hasbullah Bakry, “Suatu Komentar tentang Undang-Undang No.l tahun 1974: Kumpulan
Undang-Undang dan Perkawinan di Indonesia" (Jakmia: Jembatan, 1978), h. 346.
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hendak menikah harus memperhatikan masalah agama pasangannya. Seperti contoh

kasus yang sedang penulis analisis ini misalnya, pasangan yang semula berbeda

keyakinan kemudian hendak menikah, mereka akan menyesuaikan keyakinanya

dengan pasangannya, misalnya salah satu pasangan akan masuk Islam sebelum

menikah. Akan tetapi ironisnya tidak semua pasangan yang beralih agama kepada

Islam memiliki tujuan sebagaimana dikehendaki bersama, terkadang meraka memilki

tujuan tersendiri. Setelah menikah beberapa lama mereka meninggalkan agama Islam

dan kembali ke agama asalnya. Keluar dari Islam atau murtad pastinya akan

menimbulkan goncangan yang sangat signifikan dalam rumah tangga, pasangan yang

tetap dalam Islam dihadapkan pada masalah yang sangat dilematis, yakni

pasangannya sudah tidak lagi seagama dengannya. Sementara perkawinan telah

berjalan beberapa lama, malah mungkin telah dikaruniai beberapa orang anak.

Peralihan agama atau murtad setelah berumah tangga akan berdampak pada banyak

aspek, baik dari segi status hukum perkawinan tersebut maupun dari segi yang lain,

ada tiga hal: pertama, ketidakharmonisan dalam rumah tangga: kedua, menyangkut

masalah pendidikan agama bagi anak-anak: ketiga, terhadap status harta suami istri

dan harta bersama.

a. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga.

Tujuan dari perkawinan adalah terwujudnya kebahagian rumah tangga yang

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 Undang-
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Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.32 Tujuan tersebut dapat tercapai

dengan adanya rasa saling pengertian, sikap toleransi, keserasian, dan perilaku

hormat-menghormati. Sedangkan hal tersebut harus dibentuk sejak perkawinan

dilakukan. Pengaruh ini sifatnya tentatif atau kadang-kadang pada saat tertentu,

dimana terkadang ada keluarga walaupun berbeda keyakinan namun pasangan suami

isteri tetap hidup rukun karena mereka bisa mengatur semuanya. Hubungan

perkawinan yang harmonis adalah ukuran bagi terjadinya masyarakat yang baik,

khusunya bagi bangsa Indonesia yang religius. Bagi pasangan suami isteri yang tetap

melanjutkan bahtera rumah tangga setelah salah satunya keluar dari Islam dan

kembali ke agama asalnya murtad, dalam perjalananya akan mengalami banyak

kendala misalnya kegelisahan yang harus dihadapi oleh pasangan yang disertai

perasaan dilematis yang melarut dimana nantinya juga akan berimbas pada buruknya

jalinan komunikasi bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil sepeti makanan yang

dimakan, tatacara beribadah yang berbeda, dan berbagai ganjalan yang menggangu

kehidupan berumah tangga. Karena masalah keyakinan dalam berurnah tangga adalah

masalah besar yang tidak boleh disepelekan. Maka dengan inilah banyak pasangan

suami istri yang memutuskan untuk melakukan perceraian diakibatkan salah satunya

murtad sehingga memicu ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya yang

berujung terjadinya perselisihan, pertengkaran, ketidaksamaan keingingan dalam

32Zainal Abidin Abu Bakar, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Pengadilan Tinggi
Agama” (Surabaya, 1992), h. 130.
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berumah tangga maka diambillah perceraian sebagai salah satu cara untuk

menyelesaikan masalah rumah tangga.

b. Masalah Pendidikan Bagi Anak-Anak

Terkadang ada sebagian pasangan suami isteri yang hidup berumahtangga

dalam keadaan berbeda keyakinan, namun mereka memberikan kebebasan kepada

anaknya untuk memilih agama yang dipeluk akan tetapi tidak sedikit pula orang tua

memberi tekanan kepada anak-anaknya agar memeluk agama yang dianutnya. Bila

orang tuanya Kristen maka besar kecendrungan mendorong anak tersebut kepada

agama Kristen, demikian pula sebalilmya. Dalam hal ini mungkin persoalan agak

sedikit berkurang bila suami dan isteri telah bersepakat mengarahkan anak-anaknya

pada satu agama. Perebutan pengaruh suami isteri tentang agama si anak merupakan

sikap yang kurang mendidik, terlebih lagi jika anak-anaknya mengatahui bahwa

diantara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan yang sangat prinsipil. Hal

tersebut jelas akan membuat hubungan anggota keluarga menjadi kacau dan menjadi

tidak utuh. Keadaan demikian secara psikologis akan berpengaruh negatif pula pada

perkembangan sosial si anak. Oleh karena itu, agar tujuan dari sebuah perkawinan itu

bisa tewujud maka sudah selayaknya bagi setiap pasangan yang akan menikah atau

bagi pasangan suami isteri menjaga, membekali diri dengan ilmu agama agar

terhindar dari pengaruh-pengaruh perbuatan yang dapat merusak akidah yang bisa

berbuntut pada perbuatan murtad.



44

c. Terhadap Harta Suami Istri dan Harta Bersama

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari percerian yang diakibatkan

suami pindah agama/murtad, adalah dalam hal harta kekayaan harus diadakan

pembagian, terutama terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya

perkawinan yang lebih dikenal dengan harta bersama. Dilihat dair sudut asal-usulnya

harta suami-isteri itu dapat digolongkan pada 3 (tiga) golongan, yaitu :

1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka

kawin, baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau

dapat disebut sebagai harta bawaan.

2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada

dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka,

baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau

warisan untuk masing-masing.

3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan

atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta

pencaharian.

Pada dasarnya harta suami dan isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing

atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atasa usahanya sendiri-

sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau

hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, mengenai penguasaan harta pribadi milik suami dan
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istri, dan adanya harta bersama dalam perkawinan, dijelaskan dalam pasal 86 bahwa :

a). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena

perkawinan.

b). Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga

harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai harta kekayaan atasa usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta

yang berasal bukan usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka

berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk

mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing, baik yang

diperoleh sebelum perkawinan, maupun yang diperoleh sesudah berada dalam ikatan

perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka

dalam hal pembagian harta kekayaan, menurut ketentuan hukum Islam harta

kekayaan isteri tetap menjadi milik si isteri dan dikuasai sepenuhnya, dan harta

kekayaan suami tetap menjadi milik si suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Dan

apabila selama perkawinan berlangsung diperoleh harta kekayaan, baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, maka ini

disebut dengan harta syirkah, yakni harta bersama yang menjadi milik bersama dari

suami dan isteri, apabila terjadi perceraian hidup diantara keduanya.

Mengenai harta kekayaan masing-masing adalah di bawah kekuasaannya

masing-masimg sebagaimana yang terdapat dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

a). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh
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masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menenutkan lain dalam perjanjian

perkawinan.

b). Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

Harta bawaan seseorang, baik suami atau isteri yang diperoleh sewaktu masih dalam

keadaan Islam, yakni sebelum dia murtad/pindah agama dari agama Islam kepada

agama yang selain Islam, baik harta itu diperoleh sebagai hadiah atau warisan

menjadi pusaka bagi waris-warisnya, maka berarti anak-anaknya dapat mewarisi

harta bawaan orang tuanya yang didapatkan sebelum orang tuanya murtad. Akan

tetapi, terhadap harta yang diperoleh setelah orang tuanya murtad dan secara resmi

perkawinan kedua orang tuanya telah difasidkan oleh Hakim Pengadilan, maka

menurut pandangan hukum Islam terhadap harta yang dimiliki oleh salah seorang

suami isteri yang murtad, maka anak-anaknya atau ahli warisnya yang lain tidak

dapat menjadi ahli waris dari harta orang yang telah murtad.33

Apabila suami yang murtad itu mengajukan permohonan ke Pengadilan

Agama untuk diadakan pembagian warisan terhadap harta mereka, maka Pengadilan

Agama menolak pengajuan tersebut, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak

berhak dalam hal ini, karena mereka berbeda agama. Perbedaan agama inilah yang

menjadi penghalang dalam hal waris-mewarisi.

33Ash-Shiddiqy, Fiqh Mawaris, Hukum Waris dalam Syari’at Islam, (Semarang;Pustaka Rizki
Putra, 2010)s, h. 62
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B. Tinjauan tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama

Lembaga Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan adanya penyatuan atap dalam lembaga Mahkamah Agung, maka kedudukan

lembaga Peradilan Agama telah sejajar dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya.34

Bersatunya Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung maka segala

perkara baik menyangkut organisasi serta finansial kini diatur oleh Badan Peradilan

Agama yang berada di Mahkamah Agung. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 35

Sehingga dapat di pahami bahwa sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang

berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara bagi yang beragama Islam,

Pengadilan Agama mengeluarkan putusan hakim sebagai bentuk produk hukum

untuk memberikan putusan terhadap perkara yang di ajukan kepadanya dengan

seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh sebab itu di jelaskan

34Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (Cet.
VI; Alauddin Press, 2020), h. 10.

35Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2. Bunyi
pasal 2 ini hasil amandemen pertama.
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putusan sebagai berikut:

1. Pengertian Putusan Hakim Pengadilan Agama

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan

merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak

yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-

baiknya. Sebab dengan putusan Hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka

hadapi.36 Untuk dapat memberikan putusan  yang benar-benar  menciptakan kepastian

hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim sebagai aparatur negara yang

melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang

sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum

yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang

tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa  hakim  wajib  menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi

tentang putusan sebagai berikut:

“Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan
berdasarkan adanya suatu sengketa”.

36Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-pokok  Hukum  Acara Perdata,  cet.  I,  (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2004), h. 124.
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Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto, S.H. Memberi definisi terhadap putusan yaitu:

“Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari

pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).” 37 Artinya bahwa yang dibacakan oleh

ketua Majelis Hakim menjadi produk hukum dan telah melalui pertimbangan hukum

yang digunakan untuk memutus keadilan bagi perkara tersebut. Kemudian dijelaskan

juga bahwa putusan hakim adalah Putusan disebut Vonnis (belanda) atau al-Qada’

(Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan

dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di

istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau Yurisdictio

contentiosa. 38 Jadi pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai

berikut: Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk

pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan

berdasaarkan adanya suatu sengketa. Putusan Peradilan perdata, termasuk Pengadilan

Agama selalu membuat pemerintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk

melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau

menghukum sesuatu. Jadi dictum vonnis selalu bersifat condemnatoir artinya

menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan

37H.A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. 1 1996), h. 245

38H. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h 195.
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ini, jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan dengan sukarela, dapat

diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di eksekusi.

2. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri.

Berbagai literature, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat

keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak tidak terdapat

keseragaman dalam penjabaran. Disini akan diuraikan pembagian macam-macam

putusan yang diuraikan sebagai berikut:

putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandangan, yaitu dari segi:

a. Fungsinya dalam mengakhiri perkara,

b. Hadir tidaknya para pihak

c. Isinya terhadap gugatan/perkara,

d. Sifatnya terhadap akibat hukum yang di timbulkan

1) Dari segi Fungsinya dalam mengakhiri perkara.

Kalau melihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada dua

macam yaitu:

a. Putusan akhir,

b. Putusan sela
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2) Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dilanjutkan dari segi ini

terdiri atas 3 (tuga) macam, yaitu :

a. Putusan gugur

b. Putusan verstek dan

c. Putusan kontradiktoir.

3) Dari segi isinya terhadap gugatan perkara dari segi ini dapat dibagi atas 2 (dua)

macam, yaitu Positif dan Negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam:

a. Tidak menerima gugatan penggugaat (negative)

b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negative)

c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak

menerima selebihnya (positif dan negative)

d. Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif)

a) Putusan Tidak Menerima (Niet vankelijk Verklaar/N.O.)

Putusan Tidak Menerima ialah Putusan Hakim tidak menerima gugatan

penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan

penggugat/Permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak

memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil. Contoh gugatan yang

tidak memenuhi syarat hukum materil, misalnya: gugatan cerai dengan alasan pasal

19.b PP No. 9/75 yang diajukan sebelum waktu 2 (dua) tahun sejak tergugat

meninggalkan tempat kediaman bersama. Contoh gugatan yang tidak memenuhi

syarat formil, misalnya: gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak,
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bukan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagainya, putusan tidak menerima ini

belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat

gugatan saja. Apabilah syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok dalil gugat

dapat diperiksa. Penggugat dapat mengajukan kembali setelah alasan-alasan yang

dibenarkan hukum diperbaiki. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap

putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara

baru.

b) Putusan Menolak Gugatan Penggugat

Putusan ini ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua

tahap pemeriksa, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti, Dalam memeriksa

pokok gugatan (dalil-gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah

syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

c) Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak

menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang

terbukti dan ada pula yang tidak memenuhi syarat sehingga:

1. Dalil gugat yang terbukti, maka tuntutannya dikabulkan.

2. Dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutannya ditolak.
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3. Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak

diterima.

d) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh

dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk

mengabulkan suatu petitum harus di dukung dalil gugat. Apabila diantara dalil gugat

itu sudah ada satu dalil yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan,

meskipun mungkin dalil gugat yang lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil

gugat itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum. Prinsip

setiap petitum harus di dukung dengan dalil gugat. Selain dari keempat macam di

atas, dari segi isinya putusan ini juga dapat terdiri atas:

a. Putusan berisi Gugatan Dinamakan (dengan Akta Perdamaian).

b. Putusan berisi Gugat Digugurkan,

c. Putusan berisi Putusan Dibatalkan dan

d. Putusan berisi Gugatan Dihentikan (Aan Hangiung)

4.Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukuman Yang Ditimbulkan.

Dilihat dari segi itu maka putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Diklarator,
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2. Konstitusif, dan

3. Kondemnator

a. Diklarator

Putusan Diklarator ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan

tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini

misalnya Putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau

keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu

perbuatan hukum, dan sebagainya. Putusan diklarator tidak memerlukan eksekusi.

Putusan ini tidak merubah atau menciptakan hukum baru melainkan hanya

memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Semua

perkara Voluntair diselesaikan dengan putusan Diklarator dalam bentuk penerapan

atau Beschiking yang biasanya berbunyi menyatakan.

b. Putusan Konstitusi

Putusan Konstitusi ialah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan

hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Contoh dari putusan ini

misalnya:

1) Putusan perceraian

2) Putusan Pembatalan Perkawinan, dan sebagainya.

Dalam contoh di atas dapat diliihat terjadi perubahan keadaan hukum seseorang. Dari

sisi para pihak, sebelum seseorang. Dari sisi para pihak, sebelum diputus cerai,
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mereka masih suami istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya. Perkawinan itu masih

dianggap sah. Putusan konstitusi selalu berkenaan dengan status hukum seseorang

atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi.

c. Putusan Komdemnatoir

Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang sifatnya menghukum kepada salah

satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu

kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan Komdenatoir selalu

kontentius. Putusan Kondemnatoir selalu berbunyi “menghukum”. Putusan inilah

yang memerlukan eksekusi. Apabila pihak tersebut tidak mau melaksanakan putusan

dengan sukarena, maka atas permohonan penggugat putusan dapat dilaksanakan

dengan paksa. (Execution Force) oleh Pengadilan yang memutuskan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama

sesuai dngan kewenangan dan kedudukan yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI

No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan bahwa

menerima dan mengadili perkara khusus untuk yang beragama Islam, termasuk dalam

hal ini perceraian yang diakibatkan karena murtad, yang dimana pasangan suami istri

ini beragama Islam lalu kemudian salah satunya murtad atau keluar dari agama Islam,

maka adapun tempat bagi mereka yang ingin mengajukan perceraiannya berhak di

ajukan di Pengadilan Agama sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah di dalam

rumah tangganya.
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C. Tinjauan Perspektif Maslahat

1. Pengertian Maslahat

Kata maslahah berasal dari akar kata salaha yang secara arti kata berarti

“baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata salah

yang berarti  “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.39 Pengertian maslahat

dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan

manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat

bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan

keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti

menolak kemadaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut

disebut maslahat. Dengan begitu maslahat mengandung dua sisi, yaitu menarik atau

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadaratan. Dalam

mengartikan maslahat secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama

yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

a. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahat itu berarti sesuatu yang

mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madarat (kerusakan),

namun hakikat dari maslahat adalah memelihara tujuan syara'. Sedangkan tujuan

syarak dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta.

39Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2014)  h. 367.
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b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-

Gazali di atas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan

cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan

dengan definisi Al-Gazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan

ini mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti

menarik kerusakan

c. Izzuddin Abdul Azis bin Abdis Salam dalam kitabnya Qawaid al-ahkam fi al-

masalih al-anam, memberikan arti maslahat dalam bentuk hakikinya dengan

“kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-

sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini

didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentu manfaat, yaitu: kelezatan dan

sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

2. Dasar Hukum Maslahat

Al-Qur’an sendiri berbicara al-maslahah tidak selalu secara ekplisit, tetapi

Al-Qur’an megindikasikan al-maslahah dalam bentuk konteks yang bersifat implisit.

Hal ini seakan hanya bisa dicerna dengan interpretasi yang ekploratif. Penunjukan

ayat pada al-maslahah banyak dijumpai dalam bentuk yang samar. Beberapa ayat

diantaranya QS al-Anbiyaa/21:107:
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Terjemahnya:

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam”.

Dalam hal ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus ke dunia ini sebagai

rahmat bagi seluruh alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah

kemaslahatan manusia. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan pemberian

kenikmatan Nabi Muhammad saw. kepada seluruh makhluk di muka bumi termasuk

jin dan manusia. Demikian pula seperti dalam QS an-Nahl/16:90:

                      
             

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran”.40

Imam al-Qurtubi menafsirkan kata ‘adl dengan kebaikan. Kemudian menafsirkan kata

ihsan dengan makna: pertama, berbuat baik. Kedua, menyampaikan kemanfaatan

pada orang lain. Kemanfaatan itu sinonim dengan kemaslahatan. Ia juga menafsirkan

bahwa ihsan (berbuat baik) dan berbuat kemaslahatan itu merupakan kewajiban umat

manusia. Sedangkan berbuat baik tidak hanya sebatas kepada makhluk tertentu,

namun kepada semua tanpa pandang bulu. Dan perbuatan baik itu hendaknya

40Kementrian Agama RI (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
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dimenifestasikan dengan menjaga ibadah dan memelihara kebaikan dengan

kesempurnaan.

3. Perceraian Karena Murtad di Tinjau dari Kemaslahatan

Secara etimologi kata maslahat, jamaknya masalih berarti sesuatu yang baik,

yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Maslahat

kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi

maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta

terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.41 Selanjutnya arti asli

maslahat ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun arti secara istilah

ialah pemeliharaan tujuan (maqasid) syara’, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini

adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya

merupakan maslahat.42 Maka dari itu segala sesuatu menyangkut diri sendiri haruslah

senantiasa dijaga dari kemudaratan. Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para

ulama membagi maslahat kepada tiga macam, yaitu:

1. Maslahat Mu’tabarah

2. Maslahat Mursalah

3. Maslahat Mulghat.

41 Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam (Medan: Program
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

42Al-Ghazali, TT, al-Mustashfa Min ’Ilm al-Usul (Bairut: Dar al-Fikr), h. 286- 287.
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Maslahat mu’tabarah, kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas

menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini

adalah maslahat daruriyah. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua

maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu’tabarah wajib tegak dalam

kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok

yang wajib ditegakkan. Sedangkan maslahat mursalah yaitu maslahat yang secara

eksplisit tidak ada satu dalilpun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya.

Maslahat ini tidak disebutkan dalam nash secara tegas. Maslahat ini sejalan dengan

syara’ yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan

manusia serta terhindar dari kemudharatan. Ada tiga syarat yang harus diperhatikan

bila menggunakan maslahat mursalah dalam menetapkan hukum, yaitu:

1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil

yang menolaknya.

2) Maslahat mursalah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan hal

yang samar-samar.

3) Maslahat itu hendaklah bersifat umum.

Maslahat mulghat, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash contoh

yang ditunjukkan ulama usul fiqh, ialah menyamakan pembagian harta warisan antara

seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.
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Perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama

Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan,

terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai

akibat dari perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang

sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan

hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus

mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi

yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahligai rumah tangga

yang dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus-

menerus antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan lagi. Perceraian juga tidak

boleh terjadi dengan mudah dan dengan sewenang-wenang, terutama dalam

perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tanpa

memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas istri dan anak-

anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam suatu konflik rumah tangga yang

berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian

itu harus mampu membawa kemaslahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam

kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqih dari pendapat Imam Mazhab sebagai

salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan

dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran

(kinayah) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk mencerai istrinya, maka

hubungan perkawinan telah putus secara fiqh Islam. Oleh karena itu, di dalam
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membina rumah tangga tidak jarang di antara anggota masyarakat terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara suami dan istri yang berakhir dengan bubarnya perkawinan

yang telah dibinanya. Perceraian yang terjadi banyak di luar proses Pengadilan

Agama. Ini terjadi dengan cara suami menjatuhkan talak kepada istri, baik yang

terjadi dalam rumah tangga mereka sendiri maupun yang terjadi di saat penyelesaian

perselisihan secara damai.43 Artinya tidak ada proses penyelesaian masalah rumah

tangga bagi suami yg mntalak istrinya di luar Pengadilan Agama, perceraian

dianggap sah apabila di putuskan di Pengadilan Agama.

Perceraian membawa akibat hukum Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda

atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, perempuan yang

menjalani iddah talak ba’in, jika tidak hamil maka ia berhak memperoleh tempat

tinggal (rumah), sedangkan yang lainnya tidak mendapatkannya. Tetapi jika ia hamil,

ia juga berhak mendapatkan nafkah.44 Dalam QS al-Thalaq/65:6 Allah swt. berfirman

43Jamaluddin, Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris (Medan: Pustaka Bangsa Press,
2010), h. 178.

44Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta Timar: Prenada Media, 2003), hlm. 269-
270
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Terjemahnya:

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.45

Ayat ini menjelaskan bahwa betapa besar perhatian agama terhadap kemaslahatan di

dalam rumah tangga dan telah menetapkan hukum-hukumnya, baik terhadap istri

yang telah di talak dalam keadaan tertentu hingga nafkah terhadap anak tersebut

hingga ia tumbuh dewasa.

Pasal 81 KHI menyatakan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi

istri dan anak-anak atau bekas istri yang masih dalam iddah (1). Tempat kediaman

adalah tempat tinggal yang layak untuk istri dalam iddah talak (2). Di samping itu,

Pasal 149 KHI menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas

suami wajib memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul (butir a). Memberi nafkah

45Kementrian Agama RI (Cet.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
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makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah

dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (butir b). Melunasi

mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul (butir c).

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya

berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Pemeliharaan dan pendidikan anak disebut juga dengan istilah hadanah. Adapun yang

dimaksud dengan hadanah ialah merawat dan mendidik, menjaga dan mengatur orang

yang belum mampu mengatur dirinya sendiri disebabkan gila atau disebabkan masih

anak-anak yang belum mumayyiz.46 Diketahui bahwa orang-orang yang tidak mampu

atau belum bisa menjaga dan mengatur sendiri penghidupannya dalam keluarga maka

masih diberikah nafkah untuk penghidupannya. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa

hadanah adalah hak yang patut diterima sikecil, karena dia memang masih

memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidik dengan

baik, dalam hal ini ibulah agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk

kepribadian anak itu hingga dewasa.

Pasal 41 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

pengadilan memberi keputusannya (sub. a). Bapak yang bertanggung jawab atas

46 Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam (Medan: Program
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1993), h. 129.
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semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak

dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat

menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut (sub b). Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya (sub c). Kewajiban tersebut tidak

boleh diabaikan oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan cerai

talak kecuali perceraian itu sudah dilakukan talak yang ketiga yang tidak dibenarkan

rujuk lagi kepada bekas istri. Dalam keadaan demikian inilah untuk adanya

kemaslahatan bagi bekas istri dan anak-anaknya dalam perceraian, negara dengan

aturan hukum dan lembaga peradilannya mengatur dan memproses perceraian yang

dilakukan oleh warganya.

Hukum perkawinan nasional dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah

mengatur secara ketat tatacara perceraian dalam rangka memberi perlindungan

hukum kepada istri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang

dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Juga untuk menjamin terpenuhi hak-hak

bekas istri dan hak-hak hadanah anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan produk hukum

perkawinan nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya telah memberikan

kemaslahatan dalam perceraian, di mana telah mangharuskan kepada suami yang

ingin menceraikan istri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan cerai talak

kepada Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan untuk bercerai.
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Dengan demikian putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri

dikarenakan murtad baru diakui dan terjadi jika ikrar talak dilakukan di depan sidang

Pengadilan (pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14,18 dan 19 PP No.9 Tahun

1975). Untuk menjamin terpenuhi hak-hak istri ataupun suami dan hak-hak anak jika

perceraian harus terjadi, maka hakim dalam memproses perkara perceraian dengan

talak, sekaligus memproses hak-hak istri, terutama yang berkaitan dengan hak-hak

dalam masa iddah, kiswah,dan mut’ah. Di samping itu juga memproses hak hadanah

bagi anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan 156 KHI.

Maka perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan murtad untuk mencapai

kemaslahatan harus di putus demi menjaga aqidah bagi yang tetap memeluk agama

Islam serta untuk kepentingan anak keturunannya dan harta yang dimiliki bersama

bisa menjadi jelas di kemudian hari, di karenakan ini juga menjadi hal yang sangat

penting terutama menyangkut waris mewarisi. Seorang suami yang murtad maka ia

tidak bisa menjadi wali bagi perkawinan anaknya di kemudian hari. Maka jalan yang

ditempuh untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga

yang diakibatkan berbeda aqidah adalah perkawinannya menjadi fasakh dan bisa di

ajukan ke Pengadilan Agama untuk memutuskan demi mencari kemaslahatan

bersama.

D. Kerangka Konseptual

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi

didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina rumah tangga yang



67

menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.

Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan

rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari

pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak

membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang

menyengsarakan dan menyakitkan. Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan.

Salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang juga sering terjadi dalam

masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Perceraian membawa

konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku

pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh

terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam

membuka pintu darurat untuk bercerai, namun perceraian itu tidak boleh membawa

malapetaka, melainkan dengan perceraian harus mampu membawa ketenangan dan

kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya. Sehingga dari itu

berikut kerangka konseptual dalam hal ini untuk meninjau kasus ini secara

keseluruhan.
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Telaah atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian
Akibat Murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Kelas IA (Perspektif Maslahat)

 Undang-Undang RI No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

 Kompilasi Hukum Islam
 Undang-Undang RI No. 3 Tahun

2006 tentang Kewenangan dan
Kedudukan Peradilan Agama

Tinjauan tentang
Putusan Hakim

Tinjauan tentang
Perspektif Maslahat

Tinjauan tentang
Perceraian Akibat

Murtad

Upaya Hukum
Pengadilan

Pertimbangan
Pengadilan

Dampak Putusan
Pengadilan
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode

deskripstif. Penelitian ini menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa

penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk

mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan menghubungkan variabel-

variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif

yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/obyek

penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian diTinjauan dan

dibandingkan dengan suatu dengan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini

dan mencoba memberikan pemecahan atas masalahmenginterpretasikan objek apa

adanya sehingga dapat menjelaskan fakta-fakta yang berkembangan di lapangan yang

dapat diolah menjadi sebuah hasil dalam penelitian. Oleh karenanya, pendekatan

penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan studi lapangan (Field

Research), dengan menggunakan metode deskriptif sehingga akan menyajikan data

sesuai dengan apa adanya dilapakan mulai dari dinamika sosial yang terjadi dalam

masyarakat sampai kepada kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan hasil
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dari penelitian ini membuat jalan bagi peneliti yang lain untuk mengadakan penelitian

yang lebih mendalam khususnya masalah perceraian di karenakan murtad.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

beralamat di Jl. Harsono RM No.1, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Data yang telah terkumpul ditinjauan menggunakan alat tinjauan deskriptif

dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif artinya apa yang dihasilkan

adalah penyimpangan tidak dengan teori. yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan

jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah,

sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.47 Dalam

penelitian mengenai analisis terhadap putusan Hakim dalam kasus perceraian akibat

murtad, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan

penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas

hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu

penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat

47Cholid Narbuko, H Abu ahmad, Metodelogi Penelitian (Jakarta : Bumi angkasa, 2002), h.1
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etis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasikan dan

mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang

berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan

yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkriet.

2. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i)

yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada hubungannya dengan

masalah yang akan diteliti, dengan perspektif maslahat.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian dibedakan menjadi dua antara data yang diperoleh

dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka,

dokumen rsmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut

data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian

dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara

dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang di pakai sebagai pedoman, tetapi

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Tujuannya adalah untuk mecapai kewajaran secara maximal sehingga memudahkan

memperoleh data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian

kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau
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data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan

primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu perceraikan akibat

murtad. Dalam penelitian ini bila dilihat dari sudut sumbernya menggunakan data

berupa Putusan Pengadilan, di mana yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Agama

Jakarta Selatan. Dan jika dilihat dari sumber mengikatnya penelitian ini

menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder dapat berupa

hasil karya dari kalangan hukum, serta bahan hukum tertier berupa kamus dan

eksiklopodia. Karena tujuan ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka

dalam hal ini putusan tersebut merupakan data sekunder dimana data yang merupakan

data yang diperoleh dari suatu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain, baik

melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

sekunder (kamus hukum, eksiklopedia).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan

serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan

dengan judul dan pokok permasalahannya. Data sekunder dibedakan dalam :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri

1. Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan
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b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, misalnya :

1. Keputusan yang terkait dengan perceraian.

2. Hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, agar diperoleh

informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka

kepustakaan yang di cari dan diperoleh harus relevan dan mutahir.48 Berdasarkan hal

itu sehingga diperoleh data yang valid, kredibel dari sumber-sumber yang jelas dan

dapat di pertanggung jawabkan.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan

analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan , maka digunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya

jawab atau komunikasi melalui percakapan dengan responden yaitu pihak  yang

terkait langsung dengan objek yang diteliti. Sasaran wawancara adalah orang yang

informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan biasa menyampaikan

gagasan,orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami

48Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) (Jakarta, Raja Grafindo
Persada,1997),h. 116.
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apa yang sedang terjadi dalam hal ini bertukar informasi dan ide melalui proses tanya

jawab dengan hakim serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,

dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dalam pola prosedur

penelitian karena instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data

yang diperlukan.49 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prinsip

dan kelaziman dalam langkah-langkah penelitian kualitatif, yang dilakukan secara

sistematis dari awal sampai akhir. Prosesnya berlangsung secara alamiah dan

berkesan tidak kaku karena peneliti berperan sebagai instrumen dalam penelitian

ini.Sedangkan untuk mempermudah mengumpulkan data maka peneliti menggunakan

pedoman wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan kepada informan. Adapun

alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti dan sumber penelitian dalam hal ini peneliti langsung menemui objek

untuk di teliti;

49Sendu Sitoyo, Dasar Metodologi Penelitian (Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing,
2015), h.78
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2. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang

dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa

pertanyaan;

3. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan

dengan sumber data;

4. Alat perekam yaitu digunakan untuk merekam dan mengambil data dari hasil

penelitian bersama sumbernya.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan mengkategorikan dan mengklasifikasi

data, karena tujuan pengelolaan data adalah untuk menyederhanakan data yang telah

terkumpul, menyajikan dalam suatu susunan yang baik kemudian ditinjauan. 50

Sedangkan Tinjauan data merupakan kegiatan mengatur dan mengorganisasikan data

kedalam suatu pola dan suatu uraian dasar sehingga ditemukan sebuah pendapat

(hipotesis) berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian Tinjauan

data merupakan penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Setelah data

dari lapangan terkumpul maka akan diolah dan kemudian ditinjauan untuk

mendapatkan kesimpulan. Tinjauan data dilakukan dengan menelaah secara

sistematis dari semua data diperoleh. Data yang diperoleh melalui tiga tahap dalam

proses pengolahannya yaitu: (1) Reduksi data (data reduction), (2) Penyajian data

50Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian (yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012), h.70.



76

(data display), dan (3) penarikan kesimpulan (verification).51 Hal ini dilakukan bahwa

untuk mendukung dalam merumuskan masalah, menganalisa masalah dan

menemukan masalah sehingga alur penyelesaiannya dapat ditemukan.

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, fokus penelitian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di

lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data harus lebih dahulu dikaji

kelayakan dengan memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data (display)

Dengan penyajian data (display) akan mempermudah untuk memahami

kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya diperlukan adanya

perencanaan kerja berdasarkan apa yang dipahami kejadian yang terjadi di lapangan

selama penelitian berlangsung. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara

naratif juga berupa bahasa nonverbal seperti grafik, tabel dan lain sebagainya

berdasarkan kategori pengelompokan yang dibutuhkan dalam penyajian data tersebut.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari

data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh

kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Kesimpulan yang dihasilkan

51Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Cet. VI, Bandung: PT. Alfabeta, 2009),
h.245.
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diharapkan bisa menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sejak awal, sehingga

diharapkan dalam penelitian ini dapat menemukan teori baru ataupun temuan yang

baru yang berupa gambaran terhadap suatu objek yang belum jelas tapi setelah

adanya penelitian maka objek itu bisa dijelaskan berdasarkan teori-teori atau fakta

yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

Ketiga komponen tersebut bersifat interaktif dan saling terikat antara satu dan

yang lainnya. Ketika pengumpulan data yang terkumpul masih bersifat kompleks dan

rumit, selain itu ada pula dating yang tidak relevan dengan penelitian, sehingga

disinilah peran dari reduksi data karena peran reduksi data itu mencakup mengikhtisar

hasil pengumpulan data kemudian memilah-milah kedalam suatu konsep tertentu,

kategori tertentu atau suatu tema tertentu. Setelah data telah selesai direduksi maka

data tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk yang sering disebut

dengan display data (penyajian data) sehingga penelitian terlihat secara utuh.

2.Analisis Data

Merupakan salah satu cara mengolah sebuah data menjadi variasi informasi

sehingga karakteristik tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk

menemukan solusi permasalahan. Dalam hal ini menggunakan

a. Analisis dokumen, yaitu mencari, memeriksa dan menganalisa dokumen yang

terkait mengenai masalah yang ada serta mengumpulkan bahan untuk di teliti
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b. Analisis narasumber, yaitu memberikan pernyataan awal terkait dengan

masalah yang ada untuk nantinya sebagai bahan mencari data yang diperlukan

dalam hal penelitian

G. Pengujian Keabsahan Data

Merupakan hal yang dilakukan untuk membuktikan apakah data yang di ambil

dari sumber-sumber tertentu adalah data yang benar dan valid sesuai dengan apa yang

menjadi data awal dari sebuah penelitian. Beberapa cara digunakan diantaranya

1. Analisa data

2. Sumber yang berkompeten

3. Keaslian data sumber.
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BAB IV

ANALISIS KASUS TELAAH ATAS PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERCERAIAN AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA

SELATAN KELAS IA (Perspektif Maslahat)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta  Selatan sebagai salah satu instansi yang

melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974;

4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang

Pengadilan Agama;
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Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan

Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di

wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

1. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah.

3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang

Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah

Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun

1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat

termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada

dalam wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam

perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan

Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985,

Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru

terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum

Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum

Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Terbentuknya kantor Pengadilan

Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta,
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yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan Agama Istimewa

Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu

itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan

Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan

bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang

wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu

menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang

sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh

Bismar Siregar, S.H. Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian kalaupun

ada tentang warisan, masuk kepada komparisi itupun dimulai pada tahun 1969,

kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar,

S.H. Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu

ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga

sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa

Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada

harta peninggalan".52

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan

dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi

Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer

52Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan” Situs Resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan.html (28 Juni 2022).
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yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H. Penunjukan tempat tersebut atas

inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi

Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk

menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, SUkandi,

Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan

penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan

diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010,

diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru

tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H.

Ahsin A. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut,

di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik

dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI

(Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi

yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem

Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan, sistem

informasi manidiri dengan layar sentuh (touchscreen), serta situs web

"http://www.pa-jakartaselatan.go.id". dan saat ini gedung Pengadilan Agama Jakarta

Selatan beralamat di Jl. MT Harsono No.1, RT 5/RW 7, Ragunan, Kota Jakarta

Selatan yang letaknya sangat strategis dan mudah untuk dijangkau oleh lapisan
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masyarakat. Dan adapun yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta

Selatan yaitu terdiri dari 10 Kecamatan, 65 Kelurahan yang jumlah penduduk

Islamnya mencapai 2.146.966 jiwa

Sumber: Bank data Pengadilan Agama Jakarta Selatan

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menjalankan kewajibannya terhadap

Undang-Undang yang menjadi wewenangnya, juga memiliki struktur organisasi yang

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai berdasarkan
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tugas dari struktur tersebut, adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta

Selatan.

Sumber: Struktrur Organisasi/website Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu pada Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur
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Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.53

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan

dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya

di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer,

merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk

menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu

antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud diatas,

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

53Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan ” Situs Resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/struktur-organisasi.html (11 Juli 2022)
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1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53

ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan

dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang

No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan

serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide:

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
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5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).54

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 yang menjelaskan

tentang kewenangan Pengadilan dalam hal menerima, memeriksa, memutuskan perkara-

perkara bagi masyarakat yang beragama Islam.  Dalam beberapa fungsi yang dijelaskan di

atas dapat di pahami bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan sangat memperhatikan

terjalannya dengan keorganisasian dengan baik dan teliti sehingga dapat terciptanya

pelayanan hukum yang baik bagi para pencari keadilan di lingkungannya.

4. Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam rumah

tangga sehingga faktor-faktor inilah yang menyebabkan banyak pasangan suami istri

memilih untuk bercerai daripada menjalani kehidupan rumah tangga yang berantakan

di sebabkan ketidakcocokan lagi dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dapat

di jelaskan di tabel berikut ini beberapa alasan yang menjadi faktor perceraian di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari tahun 2019-2021

54Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan ” Situs Resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi.html (11 Juli 2022)
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Tabel 1.5 Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Tahun 2019

No. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Jumlah

1. Zina 0

2. Mabuk 9

3. Madat 1

4. Judi 4

5. Meninggalkan salah satu pihak 318

6. Dihukum penjara 10

7. Poligami 9

8. KDRT 59

9. Cacat badan 1

10. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 2183

11. Kawin paksa 1

12. Murtad 9

13. Ekonomi 740

Jumlah 3344

Sumber: Laporan tahunan 2019 Pengadilan Agama Jakarta Selatan
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Berdasarkan laporan tahunan 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dilihat

bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan perceraian ada 13 faktor dan lebih banyak

kasus yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang trus

menerus terjadi di dalam rumah tangga dengan jumlah kasus 2183 selama tahun

2019, sedangkan kasus perceraian karena murtad berjumlah 9 kasus di tahun 2019,

jadi dapat di pahami bahwa perceraian karena murtad adalah faktor yang dapat

dijadikan alasan untuk memilih melakukan perceraian demi untuk menyelamatkan

keluarganya dari kerusakan akidah di dalam keluarga. Sementara untuk kasus alasan

perceraian di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Tahun 2020

No. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Jumlah

1. Zina 2

2. Mabuk 8

3. Madat 3

4. Judi 1

5. Meninggalkan salah satu pihak 172

6. Dihukum penjara 7

7. Poligami 6

8. KDRT 31
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9. Cacat badan 1

10. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 2034

11. Kawin paksa 0

12. Murtad 11

13. Ekonomi 808

Jumlah 3084

Sumber: Laporan tahunan 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh untuk tahun 2020 faktor-faktor penyebab terjadinya

perceraian masih di dominasi karena alasan prselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang menjadi alasan dengan 2034 kasus yang terjadi, sementara untuk

alasan perceraian karena murtad jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya

menjadi 11 kasus, hal ini terjadi bahwa perceraian dengan alasan murtad ini menjadi

masalah yang sangat krusial bagi keharmonisan di dalam rumah tangga seiring

bertambahnya jumlah kasus pasangan yang murtad. Sementara itu untuk kasus di

tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.7 Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Tahun 2021

No. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Jumlah

1. Zina 7

2. Mabuk 10
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3. Madat 3

4. Judi 5

5. Meninggalkan salah satu pihak 134

6. Dihukum penjara 4

7. Poligami 4

8. KDRT 41

9. Cacat badan 5

10. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1527

11. Kawin paksa 1

12. Murtad 62

13. Ekonomi 635

Jumlah 2438

Sumber: Laporan tahunan 2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan

5. Kasus Perceraian Karena Murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berdasarkan data di tahun 2021 diatas dapat dipahami bahwa faktor

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan meskipun kasus

perceraian turun dari tahun sebelumnya namun untuk alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus masih menjadi alasan paling dominan untuk kasus

perceraian dan untuk alasan karena salah satu pihak murtad kembali meningkat secara
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signifikan dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2021 meningkat menjadi 62 kasus, hal

ini menandakan bahwa didalam perkawinan itu masih rendahnya pemahaman

keagamaan dan kedisiplinan dalam menjalankan bahtera rumah tangga khususnya

dalam mempertahankan agama Islam sebagai agama yang dianutnya.

Sementara untuk kasus perceraian karena murtad ini setiap tahunnya mengalami

kenaikan dapat dilihat dari data yang di peroleh di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

sebagai berikut:

Tabel 1.8 Data jumlah kasus perceraian karena murtad di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No. Tahun Jumlah Perkara

1. 2019 9 Perkara

2. 2020 11 Perkara

3. 2021 62 Perkara

4. 2022 (Januari-Juli) 10 Perkara

Sumber: Laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Kasus perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari

tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan jumlah kasus yang

di peroleh, hal ini menunjukkan bahwa murtad merupakan salah satu alasan yang kuat

yang menyebabkan keharmonisan di dalam rumah tangga berpengaruh di dukung

pula dengan alasan-alasan lainnya seperti timbulnya perselisihan yang terur menerus

terjadi akibat perbedaan keyakinan di dalam rumah tangga, sehingga jalan satu-
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satunya yaitu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Maka dengan hal itu

pembahasan mengenai perceraian karena murtad akan di bahas penulis berdasarkan

apa yang menjadi titik fokus utama mengenai kasus perceraian karena murtad dan

bentuk dampak dari kasus ini serta alasan yang menjadi putusan dan pertimbangan

hukum dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian yang Diakibatkan Salah Satu

Pihak Murtad

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang

RI No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Apabila tujuan tersebut diatas dapat

diwujudkan dalam keluarga tentunya jalan perceraian tidak dapat diambil. Ada 2

(dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian yaitu

Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim dan Pengadilan Agama bagi

yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pengadilan, yang

tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 jo Pasal 1 (b)

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan adalah

Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama

Islam dan Pengadilan Negeri bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh

mereka yang tidak memeluk agama Islam. Secara umum fungsi kewenangan

mengadili dilingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang
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RI No. 7 tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diiatur dalam Undang-

Undang RI No.3 tahun 2006  tentang kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan

Agama merupakan merupakan salah satu pelaksana kekuasaaan kehakiman bagi

rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang

dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang RI No.3 tahun 2006

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil wawancara untuk perkara murtad adalah sebagai berikut:

“Bahwasanya murtad ialah kembali ke agama asalnya seperti sebelum
menikah, sehingga perkara murtad ini diputuskan di Pengadilan Agama hanya
karena apabila para pihak mengajukan perkaranya ke Pengadilan sehingga
baru dapat diputuskan, karena perceraian hanya ada 2 (dua) yaitu cerai gugat
dan cerai talak dan itu hanya bisa di laksanakan di Pengadilan Agama saja,
sehingga pihak yang tidak mngajukan perkaranya itu tidak langsung putus
tetapi secara agama perkawinannya sudah fasakh”.55

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 bahwasanya

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tersebut

sehingga lebih jelas kepastian hukumnya bahwa perceraian hanya dapat di putuskan

secara sah di hadapan Pengadilan Agama dan harus di ajukan ke Pengadilan Agama

untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di
Pengadilan Agama antara lain disebabkan antara lain pologami yang tidak
benar, krisis akhlak, cemburu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga,
meninggalkan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, kawin paksa,
masalah ekonomi, kawin dibawah umur, penganiyaan, salah satu pihak di
hukum penjara, cacat biologis, percekcokan karena beda keyakinan, dan

55Bahril (55 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
5 Juli 2022
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percekcokan atas dasar pindah agama, adanya pihak ketiga dan adanya
campur tangan orangtua salah satu pihak di dalam rumah tangganya”.56

Sedangkan menurut ibu Yayuk selaku Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

mngatakan bahwa:

“Perkawinan seyogyanya dalam rangka ibadah, bukan hanya sekedar
melampiaskan hawa nafsu, tetapi dengan perkawinan menjalankan sunnah
Rasul dan ketaatan kepada Allah swt. untuk memperoleh keluarga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah maka diperlukan kehati-hatian serta
kebersamaan, kekompakan dalam hal menjalankan kewajiban sebagai suami
atau istri sesuai dengan perintah Allah swt. dengan tetap berada di jalan yang
benar”.57

Suami istri memutuskan untuk bercerai karena dilatar belakangi oleh faktor-

faktor dan alasan-alasan tertentu. Alasan perceraian karena atas dasar pindah agama

diakui dan diterima oleh pengadilan agama sebagai salah satu alasan penyebab

perceraian. Apabila karena pindah agama saja sebagai alasan perceraian tentu saja

tidak dapat diterima harus ada unsur percekcokan karena pindah agama yang telah

menyebabkan suatu ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perumusan alasan

perceraian tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116  huruf (h)

dan ini sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan

hakim, selain itu tidak lepas tentunya dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan

perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 39 Undang-Undang RI No.1 tahun

1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

56 Yayuk Afiyanah (44 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara,
Jakarta Selatan, 6 Juli 2022

57Yayuk Afiyanah (44 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara,
Jakarta Selatan, 7 Juli 2022
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“Dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pindah agama
(murtad) Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan
pertengkaran antara suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan
perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :
1. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan.
2. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara

perceraian, Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berpekara dengan
cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan
rumah tangga.

3. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka
untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara
permohonan cerai talak atau cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara
itensif pada setiap persidangan.

4. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara
berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat
dan penggugat dipersidangan, pemeriksaan dan saksi-saksi dan
pembacaan putusan.

5. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh
hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara
ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila terlihat nyata dalam
sikap para pihak ketidakrukunan antara suami istri tidak terlalu parah
maka majelis hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum
dapat dijadikan alasan perceraian, karena itu Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No.9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi.”58

Penyelesaian perceraian diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim dimuka

persidangan. Dalam memutus perkara hakim berpedoman pada aturan yang

mempunyai  dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga

secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim

diharapakan dapat memberi rasa keadilan terhadap para pihak.

“Sebelum keputusan perceraian itu dijatuhkan, hakim selalu bersikap
hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa
kearah perdamaian. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau

58Sarnidi (59 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
8 Juli 2022
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mendasar alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak
bisa dipertahankan kembali.”59

Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil kasus perceraian yang

disebabkan pindah agama (murtad).

1. Kasus Posisi

Kasus tentang perceraian karena murtad terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

dengan nomor perkara 720/Pdt.G/2020/PA.JS yang telah diputuskan di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah.

Perkara ini terjadi antara “A” sebagai pemohon melawan “M” sebagai termohon, dalam

keterangannya bahwa “M” berumur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adhi Karya I No. 64, RT.001/RW 002, Kelurahan

Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sebagai pemohon dan “M”

berumur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat

tinggal di Jalan Pasir No. 19, RT 009/RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa,

Kota Jakarta Selatan, sebagai termohon.

2. Duduk Perkara

Perkara kasus perceraian di ajukan oleh pemohon “A” terhadap termohon

“M” dengan duduk perkaranya bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan  pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

720/Pdt.G/2020/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

59Bahril (55 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
6 Juli 2022
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a. Bahwa  pada  tanggal  28  September  2001  telah  dilangsungkan perkawinan

antara  Pemohon  dengan  Termohon  yang  dilaksanakan menurut  hukum

dan  sesuai  dengan  tuntunan ajaran  agama  Islam. Perkawinan tersebut

telah dicatatkan di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk

Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  Nomor:

1213/145/IX/2001,  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  28 September 2001;

b. Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah pihak  dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

c. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  bertempat tinggal

bersama terakhir  di  Jalan Pasir  No.  19,  RT.  009,  RW.  001,  Kelurahan

Ciganjur,  Kecamatan  Jagakarsa,  Kota  Jakarta  Selatan  dan  telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang bernama:

C1. ANAK I, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2002;

C2. ANAK II, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2004;

d. Bahwa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  mulai  goyah

semenjak Pertengahan Tahun 2016 sehingga sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang penyebabnya antara lain:

d1. Termohon yang dahulunya mualaf  diketahui  kembali  keagamanya semula

yaitu katholik

d2. Termohon  kurang  menghormati  Pemohon  sebagai  kepala  rumah tangga

dimana Termohon sering mengabaikan nasihat Pemohon;
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e. Bahwa  puncak pertengkaran  dan  perselisihan  antara  Pemohon  dan

Termohon terjadi  pada akhir  tahun 2017 disebabkan antara  Pemohon dan

Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi silang

pendapat yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya

dalam perselisihan tersebut  Pemohon kembali  kerumah orang tua  Pemohon

dan  sampai  sekarang  antara  Pemohon  dan  Termohon sudah pisah rumah,

pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya

suami istri;

f. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan

Termohon untuk mencari  penyelesaian dan demi menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

g. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

h. Bahwa,  terhadap biaya yang timbul  akibat  perkara ini  agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  dengan ini  Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima,

memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
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1) Menerima dan  mengabulkan  Permohonan  cerai  Talaq  dari  Pemohon untuk

seluruhnya;

2) Memberi  izin kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak satu

raj'ei  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang Pengadilan

Agama  Jakarta  Selatan  setelah  putusan  ini  mempunyai kekuatan hukum

tetap;

3) Menetapkan Biaya Perkara ini  sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

3. Putusan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya

suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang

oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara

antara pihak. Maka dengan itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengadili perkara

ini dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memfasakh  Nikah  Pemohon  (PEMOHON) dan  Termohon (TERMOHON)

karena Termohon pindah agama/Murtad;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

701.000.- (tujuh ratus seribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Jakarta  Selatan  pada  hari  Senin  tanggal  8  Juni  2020  Masehi bertepatan

dengan  tanggal  16  Syawal  1441  Hijriah  oleh  Drs.  H.  Cece Rukmana Ibrahim,

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna Ar  dan  Dr.  H.  Farid

Ismail,  S.H.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang terbuka  untuk  umum oleh  Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Embay

Baitunah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Melihat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dan

fakta-fakta di dalam persidangan Bapak Sardini selaku Hakim berpendapat bahwa:

“Perbuatan pindah agama dapat dijadikan alasan untuk melakukan
perceraian, karena masalah pindah agama merupakan masalah yang
tersangkut dengan perbuatan kekafiran yang memicu masalah besar yang sulit
untuk diselesaikan dengan cara damai. Peralihan agama tersebut dapat
menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan
perceraian. Selain itu, peralihan agama membahwa akibat pada sulitnya
menetapkan status agama anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan
tentang harta warisan, harta bersama antara suami istri. Sebab akibat dari
peralihan agama tersebut bukan saja dirasakan oleh suami istri, lebih dari itu
akan dirasakan dan berpengaruh kepada keluarga secara keseluruhan. Anak
menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dapat
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menimbulkan depresi pada mereka. Artinya, peralihan agama atau pindah
agama sudah dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan.”60

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbuatan pindah agama dapat dijadikan

alasan untuk melakukan perceraian. Masalah pindah agama merupakan masalah yang

tersangkut dengan perbuatan kekafiran yang memicu masalah besar yang sulit untuk

diselesaikan dengan cara damai. Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan

keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain itu,

peralihan agama membawa akibat pada sulitnya menetapkan status agama anak,

pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta warisan, harta bersama

antara suami istri. Sebab akibat dari peralihan agama tersebut bukan saja dirasakan

oleh suami istri, lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada keluarga secara

keseluruhan. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan

dapat menimbulkan depresi pada mereka. Akhirnya dijadikanlah alasan untuk

putusnya ikatan perkawinan. Berdasarkan putusan hakim tersebut dapat dipahami

bahwa hakim memberikan keputusan untuk memfasakh perkawinannya karena

terjadinya termohon yang murtad dari agama Islam sehingga sudah tidak lagi mampu

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan dengan itu pula

memberikan kepastian hukum serta untuk mendapatkan kemaslahatan bagi pihak

yang memeluk agama Islam.

60Sardini (59 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
8 Juli 2022
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C. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat

Murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Menurut para ulama Fiqh, jika seseorang suami atau istri keluar dari agama

Islam (murtad), maka dengan sendirinya perkawinannya menjadi fasakh (terputus)

tanpa perlu melalui talak atau perceraian. Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan

karena riddahnya seseorang dari suami isteri termasuk fasakh dan harus dilakukan di

depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya

seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas atau berdasarkan saksi-

saksi yang memberikan kesaksian di Pengadilan Agama bahwa ia telah keluar dari

agama Islam.

“Karena itu, “riddah” seseorang yang dilakukan bukan didepan
Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah, sehingga terjadinya pemutusan
perkawinan atau pembatalan perkawinan hanya dapat di lakukan di
Pengadilan Agama, meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa murtad itu menjadi salah satu alasan penyebab ketidakrukunan di
dalam rumah tangga.”61

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan perkara perceraian yang

disebabkan apabila salah seorang dari suami isteri tidak lagi memeluk agama Islam

karena keyakinan batinnya (murtad). Dalam hal ini salah satu pihak dapat meminta

hukum tentang status pernikahannya, menurut hukum agama Islam Pengadilan

Agama dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa perkawinan mereka telah

terfasakh disebabkan salah seorang dari pada suami isteri itu tidak lagi memeluk

61Sarnidi (59 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
8 Juli 2022



104

agama Islam. Maka berdasarkan hal itu dapat dilihat kembali putusan hukum hakim

untuk memutuskan perkara tersebut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memfasakh  Nikah  Pemohon  (PEMOHON) dan  Termohon (TERMOHON)

karena Termohon pindah agama/Murtad;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

701.000.- (tujuh ratus seribu rupiah)

Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim berkaitan dengan perkara ini yaitu

ada 4 poin, yang pertama menyatakan bahwa Termohon telah di panggil secara patuh

dan berturut-turut namun tidak hadir di dalam persidangan, kedua mengabulkan untuk

keseluruhan permohonan pemohon secara verstek, ketiga memfasakh perkawinan

antara pemohon dan termohon dikarenakan termohon telah murtad dari agama Islam

dan inilah yang menjadi alasan timbulnya perselisihan dan pertngkaran di dalam

rumah tangga, keempat membebankan biaya perkara kepada pemohon. Artinya

perkawinan ini secara sah di fasakh oleh Pengadilan Agama dan telah tepat dijatuhi

hukuman untuk pisah dari rumah tangganya. Dalam perkara putusan ini hakim tidak

memutuskan hak asuh untuk anak karena di dalam permohonan pemohon tidak

mmasukkan permintaan hak asuh anak sebagai tuntutannya, maka dari itu hakim

hanya mengadili dan memutuskan sesuai yang di minta oleh pemohon. Sehingga
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pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mengadili perkara perceraian

akibat murtad adalah

1. Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang selalu hadir,

maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI

No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

No. 1 Tahun 2006 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat

dilaksanakan;

2. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

mskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

3. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan

permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan

Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

4. Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai

adalah bahwa Termohon yang dahulunya Muallaf sekarang kembali ke

agamanya semula, yaitu Katholik dan Termohon kurang menghargai Pemohon

sebagai kepala rumah tangga, akibatnya Pemohon dan Termohon, sehingga

telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, dan
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selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon

tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

6. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada

tanggal 28 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada

tanggal 28 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

8. Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI

I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;
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9. Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

10. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada

tanggal 28 September 2001;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang

anak yang bernama Anastacia G.A. Listyaningdiah dan Brigita R.H.

Listyaningdiah;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah murtad

kembali keagama semula yaitu Katolik/murtad, dan Termohon kurang

menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

-Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah terjadi

pisah rumah;
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- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai, akan tetapi

tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

11. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan

dalam rumah tangga, ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan

hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak akhir tahun

2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah

tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk

bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;

12. Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
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penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu

perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

13. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon beralih

agama/Murtad, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai

dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon

patut dikabulkan dengan Memfasakh Nikah Pemohon dan Termohon;

14. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan

Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

15. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Berdasarkan pertimbangan hukum diatas kita dapat menarik kesimpulan

bahwa, hakim dapat memutus perkara sangat hati-hati dan meneliti apa yang menjadi

alasan-alasan untuk melakukan perceraian dan juga melihat fakta-fakta hukum

selama persidangan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak lagi menciptakan seperti

apa yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

karena rumah tangga terseebut tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing

dan tidak dapat terciptanya kemaslahatan. Persidangan yang di hadiri oleh pemohon

juga menyimpulkan bahwa benar Termohon telah murtad ke agamanya semula yaitu

Khatolik, sehingga hakim mempertimbangkan hal tersebut menjadi alasan kuat dan

memenuhi syarat untuk melakukan perceraian, karena hakim juga menilai bahwa

kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi sah karena sudah

tidak saling mempedulikan masing-masing sehingga hakim memutuskan untuk

melanjutkan perkara ini untuk diceraikan. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa

suatu perkawinan menjadi fasakh (batal) apabila ada suatu kejadian, yaitu kejadian

yang mana menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan

keabsahan perkawinan tersebut.

“Sehingga bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami
atau isteri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada
agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan
keduanya harus segera dipisahkan.”62

62Bahril (55 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
7 Juli 2022
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Jadi, perpindahan agama/ murtadnya suami merupakan suatu kejadian yang

dapat mengakibatkan batal/ putusnya ikatan perkawinan demi hukum, yaitu hukum

Islam. Suatu perkawinan dapat menjadi fasakh karena disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1) Apabila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau

kembali sama sekali, maka akadnya fasakh (batal) disebabkan adanya

kemurtadan yang dilakukan.

2) Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam

kekafirannya, maka akadnya fasakh (batal).

3) Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau

pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami/isteri

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan

perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut penulis, kata “dapat” dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa

perceraian itu dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu. Perceraian dapat terjadi

karena alasan-alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, suatu

perkawinan baru putus apabila Pengadilan telah memutuskan melalui sidang

Pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali putusnya perkawinan karena kematian,

karena tanpa diputuskan oleh Pengadilan perkawinan itu telah putus dengan

sendirinya akibat adanya kematian tersebut. Jadi apabila istri keluar dari agama Islam
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(murtad) dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan ke Pengadilan, dan

Pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah

dan berlaku. Berbeda halnya menurut hukum agama, maka perkawinan mereka tetap

dianggap tidak sah. Jadi berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan,

maka hakim tidak dapat memfasinnya begitu saja.

“Yang menjadi arahan hakim dalam menyelesaikan perkara murtad,
riddahnya itu adalah bukan karena murtadnya itu sendiri akan tetapi
didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yang telah disebutkan di atas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan
dasar untuk melakukan perceraian, maka hakim dapat memutuskannya
dengan didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami isteri yang disebabkan karena perpindahan agama
tersebut.”63

Dalam hal ini penulis berpendapat, apabila dalam rumah tangga mereka tidak

ada pertengkaran ataupun perselisihan yang disebabkan karena perpindahan agama

yang terjadi oleh salah satu pihak, maka perkawinan tersebut tetap fasakh dan harus

segera diputuskan.

“Pada dasarnya majelis hakim harus memfasakh perkawinan antara
pemohon dengan termohon dikarenakan alasan-alasan yang dikemukakan
yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dikarenakan
termohon telah murtad dan kembali ke agama khatolik, sehingga hakim
berpandangan bahwa perkawinan tersebut harus dipisah karena sudah tidak
dapat dibina dan tidak bisa lagi menghadirkan keluarga atau rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan warahmah.”64

Hal ini untuk dapat melindungi akidah pemohon dan untuk menyelamatkan

63 Yayuk Afiyanah (44 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara,
Jakarta Selatan, 7 Juli 2022

64Sardini (59 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
8 Juli 2022
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hubungan pemohon dengan Tuhannya, karena pada dasarnya tugas seorang suami

harus melindungi keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya dan seorang istri

juga harus melayani, menghormati seorang suami sebagai kepala rumah tangga serta

berlaku sebagai ibu rumah tangga yang baik untuk keluarganya.

D. Akibat Hukum dari Putusan Hakim terhadap Perceraian Akibat Murtad di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Ikatan perkawinan yang kekal dan abadi sepanjang masa merupakan harapan

dan cita-cita bagi setiap pasangan suami isteri, keabadian tersebut diwujudkan dalam

bentuk keluarga yang harmonis, damai dan sejahtera, karena tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

Yang Maha Esa, makna Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk

mempersukar perceraian itu ditetapkan dengan menegaskan bahwa perceraian hanya

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan disertai alasan-alasan tertentu

sebagaimana yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Perpindahan atau peralihan agama, dalam kaitannya dengan perkawinan, sering

merupakan perbuatan pura-pura (simulasi) atau bahkan sebuah penyelundupan

hukum untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, peralihan atau perpindahan

agama menurut pandangan atau teori hukum antar tata hukum belum mempunyai

dampak yuridis jika tidak disertai dengan adanya suatu peralihan sosial dari mereka

yang berpindah agama itu. Orang yang pindah agama itu benar-benar telah

meninggalkan syariat agamanya semula beserta kewajiban-kewajibannya, sudah

diterima oleh masyarakat agamanya yang baru dan benar-benar melaksakan syariat
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yang baru itu. Dengan kata lain, peralihan agama bukan sekedar persoalan pribadi

dan persoalan keagamaan, tetapi harus merupakan peralihan sosial yuridis agar

mempunyai akibat dibidang status sosial seseorang.65

Perceraian dalam Islam sangat besar membawa dampak dalam kehidupan

apalagi pihak yang hendak berpisah telah memiliki keturunan selama pernikahannya,

sehingga berpengaruh pada kondisi anak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

Bahril selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa:

“Peralihan agama dapat mendalilkan adanya percekcokkan dalam
rumah tangga dan tidak dapat terselesaikan, maka dengan ini hakim
mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan cerai, sebab rumah
tangga tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Pada dasarnya
perceraian akibat kurang harmonisnya pasangan suami isteri yang disebabkan
banyak faktor-faktor yang memicu percekcokkan, termasuk perceraian terjadi
dikarenakan cekcok yang berkepanjangan atas dasar peralihan agama dan
tidak terselesaikan sehingga berdampak pada keturunan dan keutuhan rumah
tangga.”66

Bahwa sesungguhnya akibat dari murtadnya salah satu pasangan tersebut bisa

mengakibatkan timbulnya percekcokan karena kesalahpahaman dan ketidaksesuaian

aturan mereka dalam berumahtangga yang menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan

dalam hidup berumahtangga. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah membentuk

dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain dari itu

perkawinan juga diwujudkan untuk mencari ketenangan jiwa serta kebahagiaan dunia

65A Mukthie Fadjar, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. I, Malang,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994, h. 17

66Bahril (55 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan
7 Juli 2022
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akhirat, yang mana kebahagiaan suatu keluarga sangat ditentukan oleh kesamaan

pandangan hidup dan kesatuan aqidah antara suami istri. Perbedaan pandangan hidup

atau kegoncangan keyakinan dalam suatu keluarga dapat membuat perselisihan dan

pertengkaran yang akhirnya membuat keluarga itu berantakan atau kehilangan

pandangan hidup. Munculnya perubahan pandangan hidup dan perbedaan aqidah

dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan dalam

rumah tangga. Seperti pada perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh isteri yang

telah melakukan perpindahan agama (Murtad) pada Putusan Nomor

720/Pdt.G/2020/PA.JS Murtad sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga

antara Pemohon dan Termohon. Menurut Hukum Perkawinan Islam bahwa seseorang

yang keluar dari agama Islam (Murtad) mempunyai dampak terhadap status

perkawinan dan status hak waris dari anak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu

Yayuk selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan bahwa:

“Perkawinan yang telah di putus dengan salah satu alasannya itu
berdampak pada anak terutama mengenai hak waris mewarisi dikarenakan
sesuai dengan hukumnya dalam agama Islam bahwa seorang yang nonmuslim
tidak berhak mewariskan kepada yang muslim begitupun yang muslim tidak
berhak mewariskan kepada yang nonmuslim sehingga orang tua memberikan
dampak terhadap anaknya.”67

Sehingga dapat di pahami bahwa akibat hukum yang sangat berpengaruh bagi anak-

anak ialah anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang

telah murtad dan juga apabila suami yang keluar dari Islam maka bapaknya tersebut

67Yayuk Afiyana (49 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta
Selatan, 8 Juli 2022.
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tidak bisa menjadi wali terhadap anaknya. Perceraian karena murtad dalam hal ini

yang dikatakan oleh Bapak Bahril memberikan akibat hukum dari putusan Pengadilan

Agama yaitu bahwa

1. Perceraian yang terjadi berdasarkan alasan Pasal 116 KHI huruf (a) sampai huruf
(g) dan berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya akan berakibat hukum pada harta
kekayaan bersama gugur, hak suami gugur pula, kewajiban tinggal bersama
gugur, hak orang tua gugur, maka lahirlah hak perwalian.

2. Perceraian, karena alasan perpindahan agama dalam Pasal 116 huruf (h) KHI
akan berakibat pula pada hak waris mewarisi diantara anak dan orang tua
kandung yang sudah tidak beragama Islam lagi. Jika orang tua kandung baik
ayah atau ibunya maka sudah jelas bahwa hubungan waris mewarisi antara anak
dan orang tua kandungnya yang telah melakukan perpindahan agama tersebut
akan terputus, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris
mewaris adalah sebagai berikut: Adanya kekeluargaan atau adanya nasab, adanya
ikatan perkawinan, dan dengan jalan memerdekakan hamba sahaya, dan para
pihak harus sama-sama muslim.

3. Perkara kewarisan adalah yang paling rajih yang menyatakan tidak adanya saling
mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim.
Murtad menjadi penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari
Islam, berdasarkan pandangan para ulama mengatakan bahwa Murtad termasuk
dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi
orang Islam. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas
mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam.

4. Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan fasakh, padahal dalam pettitum
primair Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai
talak. Hal ini sering dianggap bahwa Majelis Hakim memutus diluar permohonan
Pemohon, tetapi ini merupakan Hak ex officio, hak Hakim karena jabatannya
memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan sehingga dapat
memutus perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak
dituntut oleh para pihak yang berperkara.68

Sehingga berdasarkan dampak hukum yang di timbulkan dari putusan majelis

hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa perkawinan tersebut setelah di

68Bahril (55 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara, Jakarta Selatan,
9 Juli 2022
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fasakhkan menimbulkan status hukum yang baru yaitu telah perkawinannya telah

diputus dan termohon sudah tidak berhak sebagai pewaris tetapi secara moral sebagai

seorang ibu tetap harus memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya karena

hubungan anak dengan orang tuanya tidak boleh putus meskipun orang tuanya telah

berpisah.

E. Analisis Kasus Perceraian Karena Murtad di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan Perspektif Maslahat

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan pada submasalah diatas maka

penulis memberikan analisis terhadap perkara perceraian karena murtad di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan

Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal

16 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan

tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui

hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan

dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang

Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”
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Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun

2006 menyebutkan bahwa :

a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut,

memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk

mengadili.

b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan

panitera yang ikut serta bersidang.

c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan

sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengadili dan memberi

putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh pemohon, yang

menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon,

keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan pemohon

serta keterangan dari penggugat sendiri bahwa suami istri antara pemohon

dengan termohon pada awalnya rumah tangganya cukup harmonis dan bahagia

namun sejak tahun 2016 termohon kembali ke agamanya semula yaitu Khatolik

sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, dalam perkawinannya

pemohon dan termohon dikaruniai anak yaitu Anastasia dan Brigita  dan

akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan termohon

kembali ke agamanya tersebut.
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3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

720/Pdt.G/2020/PA.JS telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya

jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Thun 1975. Mengenai tata cara

perceraian yaitu : Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun

1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  serta

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua

belah pihak”. Perceraian antara pemohon dan termohon dilakukan didepan

sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.   Hakim

menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu

alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

4. Murtad yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam, putusnya perkawinan itu

bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena itu

dilarang oleh agama Islam. Adanya perselisihan atau tidak dalam persoalan

murtad adalah membuat perkawinan batal.

5. Dengan adanya perceraian, maka akan timbul akibat-akibat hukum tertentu, baik

bagi mantan suami atau isteri, harta benda, serta anak-anak. Adapun hubungan
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antara mantan suami-isteri dapat berakhir dengan mudah, demikian pula dengan

harta benda, namun hubungan dengan anak-anak merupakan tanggung jawab

yang berkelanjutan meskipun kedua mantan suami-isteri telah berpisah. Dari

duduk perkara diatas, dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan mengapa

Pemohon mengajukan gugatan cerai Talak kepada Termohn, yaitu karena

Termohon telah secara eksplisit menyatakan bahwa ia telah keluar dari agama

Islam (murtad) dan telah menganut agama asalnya (Khatolik). Dengan adanya

perbedaan keyakinan, sekiranya hal tersebut justru menimbulkan perselisihan

diantara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, sehingga bila alasan-

alasan yang telah dikemukakan Penggugat tersebut dapat dibuktikan

kebenarannya, maka berarti telah cukup alasan bagi Pemohon dalam

mengajukan permohonan cerai Talaknya.

Perkara cerai talak ini, pihak majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Selatan telah berupaya untuk mengambil langkah-langkah positif, seperti adanya

upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Seperti telah disinggung dalam

duduk perkara diatas, bahwa pasangan ini telah mempunyai dua orang anak yang

tentunya dengan adanya perceraian kedua orang tuanya akan mengakibatkan

anak tersebut kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

6. Berdasarkan peristiwa diatas, peluang bersatu kembali dalam ikatan perkawinan

rasanya tidak mungkin terjadi, walaupun berbagai upaya telah dilakukan. Dan

dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam kasus ini

perceraian menjadi solusi terakhir dalam memecahkan kemelut dalam rumah
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tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dan

Termohon sudah merasakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

terjadi serta termohon sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu

rumah tangga dan tidak memperdulikan lagi pemohon.

7. Mengenai akibat hukum sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan bahwa Pengadilan telah mengabulkan permohonan pemohon secara

keseluruhan dan memfasakh perkawinan antara pemohon dan termohon karena

alasan pertimbangan hukum bahwa sudah tidak dapat di damaikan kembali dan

tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga sehingga rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi Allah swt. itu tidak dapat

terwujudkan lagi.

8. Masalah yang terkadang sudah menjadi prinsipil bagi suami isteri dan tidak bisa

tawar-menawar lagi antara lain adalah agama(Ad-din). Setiap umat Islam harus

bisa rnenjaga kemurnian dan kesucian agamanya jangan sampai tercampur-aduk

dengan ajaran lain baik dengan tetap mempertahankan hubungan perkawinan

dengan pasangan yang telah murtad maupun nikah lintas agama dan hal yang lain

yang dianggap merusak agarna. Walaupun ini terkadang sulit dilakukan,

bagaimana pun agama harus didahulukan dari segalanya. Islam adalah agarna

yang diturunkan Allah swt. yang secara tegas menyatakan, bahwa perkawinan

lintas agama atau berbeda keyakinan itu dilarang dan tidak dianjurkan. Didalam

tujuan hukum Islam (Maqasid Syariah) salah satunya adalah menjaga agama

(Hift Ad-din), bahwa menghindari untuk mempertahankan perkawinan dengan
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pasangan yang telah murtad termasuk menjaga agama. Dapat kita pahami bahwa

perkawinan yang sudah terjadi dan sudah berjalan namun di tengah

perjalanannya salah satu pihak baik pihak suami maupun Isteri tidak lagi satu

agama (Islam), maka mereka dapat meninggalkan suami atau isteri mereka,

dengan melakukan cerai (talak) atau cerai gugat (khulu'), dengan alasan apapun

itu. Namun ada juga yang menganggap bahwa tidak perlu adanya perceraian

selama tidak terjadi cekcok (pertengkaran ) dan mereka tetap memutuskan untuk

hidup bersama ini yang terkadang menjadi masalah. Pro dan kontrak tentang

pernikahan lintas agama tidak pernah berakhir. Karena satu pihak selalu

mengaitkannya dengan hak kebebasan manusia, karena dianggap sah-sah saja

seseorang kawin dengan pasangan yang berbeda agama. Sedangkan dipihak lain

hal tersebut dianggap melangar terhadap keyakinan agamanya bahkan dapat

menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Dampak atau pengaruh yang

dapat ditimbulkan akibat mempertahankan atau melanjutkan pernikahan dengan

suami atau isteri yang murtad sangat banyak antara lain, keluarga tidak harmonis,

pendidikan agama anak (hadhanah), kewarisan terhadap anak, pengaruh terhadap

kerukunan hidup umat beragama dan lain-lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dalam BAB XVI alasan tentang putusanya perkawinan, pasal l16 alasan-

alasan pe:rceraian point h, menyebutkan "Peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan ketidahukunan dalam rumah tangga". Di pasal 44 dalam Kompilasi

Hukum Islam juga disebutkan sebagai berikut, "Seorang wanita Islam dilarang

melangsung perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam" Dari
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pernyataan tersebut sudah dapat kita pahami bahwa perkawinan yang terjadi

antara suami dan isteri yang sah dapat putus karena salah satu pasangan murtad

atau karena perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan agama yang

menyebabkan ketidakrukunan. Dalam hal ini putusnya secara otomatis menurut

fiqh namun menurut Undang-Undang harus dilakukan pemutusan melalui

Pengadilan Agama. Sebagaimana bunyi pasal 39 ayat (I) Undang-Undang RI

No.I tahun 1974 tentang perkawinan. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak". Maka seperti inilah kasus yang terjadi di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa meskipun mereka telah berpisah di

pertengahan tahun 2016 namun keputusan untuk perceraian dan memfasakh

perkawinannya tetap harus di laksanakan di Pengadilan Agama

9. Penulis berpendapat  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon telah  terjadi

keretakan dalam rumah tangga,   ikatan batin sebagai  suami  istri,  akibat

perselisihan  hingga  terjadi  pisah tempat  tinggal  yang  sudah berlangsungsejak

akhir tahun 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan  Pemohon  telah berketetapan hati

untuk bercerai dengan Termohon,  yang tentunya rumah tangga  seperti  itu

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan perkawinan yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

keluarga yang sakinah,  mawaddah dan rahmah,  sesuai maksud  Pasal  3
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Kompilasi  Hukum Islam,  bahkan  dalam rumah  tangga seperti  itu,  suami  dan

istri  sudah  tidak  dapat  menjalankan  hak  dan kewajibannya  masing-masing,

yang  mana  untuk  itulah  rumah  tangga diadakan.  Suatu  ikatan  pernikahan

adalah  dimaksudkan untuk  memberikan kemaslahatan bagi  suami  maupun

istri,  tetapi  dengan melihat  kondisi  rumah  tangga  Pemohon dengan

Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi  mendatangkan kemaslahatan,  tapi

justru hanya akan memberikan  penderitaan  batin  baik  bagi  Pemohon maupun

Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah

tangga tersebut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

720/Pdt.G/2020/PA.JS telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya

jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai

suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI

No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus

terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga”. dan karena itu salah satu faktornya adalah termohon yang

sudah murtad dari agama Islam dan sudah tidak lagi menghargai pemohon dan

juga tidak menjalankan keajibannya sebagai ibu rumah tangga.

2. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian

akibat murtad yaitu telah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan karena tidak lagi mampu dipertahankan sehingga demi

kemaslahatan lebih baik di ceraikan para pihak.
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3. Akibat hukum dari putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari

perceraian karena istri berpindah Agama (Studi Putusan

No.720/Pdt.G/2020/PA.JS) dengan alasan istri murtad, apabila ditinjau dari

Undang-undang Perkawinan dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara

suami dan isteri menjadi putus/fasakh demi hukum, yaitu hukum Islam.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari penelitian ini, peneliti memberikan poin

penting sebagai implikasi dari hasil penelitian ini yang perlu dipahami sebagai

berikut:

1. Perlu adanya pemahaman bagi pasangan yang hendak melangsungkan

pernikahan untuk memperhatikan pasangannya masing-masing terutama dari segi

agamanya, keluarganya dan sikapnya. Karena di dalam urusan pernikahan yang

paling utama adalah berada dalam keyakinan yang sama untuk membangun

rumah tangga yang didasari landasan keimanan dalam satu pertalian agama

Islam. Hendaknya pasangan tersebut memilih yang seagama dengannya dari

seejak lahir dan dari turun temurun keluarganya untuk menjaga akidah yang baik

selama berumah tangga. Dan pemahaman bahwa tidak boleh menikahi orang

yang berbeda dengan agama Islam.

2. Dalam keadaan seperti perkara dari penelitian ini peran penting keluarga dari

masing-masing pihak untuk saling menasihati satu sama lain agar tidak

memunculkan prahara di dalam rumah tangga terlebih lagi tidak ada yang saling

mencampuri agamanya satu sama lain. Oleh sebab itu peran keluarga sangat di
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butuhkan untuk mncari solusi yang terbaik demi kokohnya rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan warahmah.

3. Pelatihan kursus calon pengantin sangat berperan penting untuk memberikan

masukan dan nasehat bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan

kokoh, serta saling mengerti tanggungjawab masing-masing, terlebih lagi

pasangan yang muallaf perlu diberikan bimbingan yang sangat mendalam dan

rutin oleh KUA dan keluarga untuk pasangan yang hndak menikah tetap

istiqomah berada di agama Islam.

4. Pentingnya KUA dan keluarga dalam hal menasehati dan membimbing para

pasangan yang berumah tangga untuk memberikan pelayanan yang baik bagi

pasangannya supaya bibit pertengkaran ataupun keyakinan untuk kmbali ke

agamanya itu tidak muncul dan memberikan keyakinan bahwa agama Islam

adalah agama yang benar dan mmbawa rahmat bagi keluarganya.

5. Memberikan pemahaman kepada pasangan yang muallaf dan akan berumah

tangga  bahwa di kehidupannya mengharapkan kedamaian, ketentraman,

keturunan maka itu semua bisa di capai dengan saling menghargai dan tidak

memunculkan hal-hal yang dapat merusak perkawinannya.

6. Majelis hakim harus lebih jeli memeriksa dan mengadili perkara berkaitan

dengan murtad terutama melihat dari alasan-alasan pihak mengajukannya,

sehingga dasar hukum yang digunakan bisa lebih tepat dan memberikan rasa

keadilan bagi pihak yang muslim untuk kehidupan selanjutnya berdasarkan

putusan yang diberikan.
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7. Kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam disarankan sekali untuk

tidak melakukan pernikahan beda agama atau mempertahankan rumah tangga

dengan pasangan yang telah berbecla agama karena lebih banyak mudharatnya

daripada maftadhanya bagi keutuhan keluarga, anak-anak dan yang lebih penting

adalah nilai keimanan kita untuk menjaga agama Islam (hifdz ad-din).

8. Diharapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad

yang didalamnya adanya kejelasan hak asuh anak agar memperhatikan hal yang

terbaik untuk kebutuhan hidup anak tersebut, agar hak-hak anak tersebut dapat

terpenuhi dengan baik meskipun orang tuanya telah berpisah.

9. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Dewan Perkawinan Rakyat (DPR)

agar menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Undang-Undang agar

kekuatan hukumya lebih terjamin, efektif, kuat, dan lebih aplikatif bagi

masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, sehingga juga bisa menjamin

eksitensi umat Islam di Indonesia.

10. Pengadilan Agama sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum harus

menjalankan tugasnya seadil-adilnya dan mencarikan solusi yang terbaik bagi

pihak yang ingin bercerai agar bisa berdamai dan kembali ke jalan yang benar

sehingga angka perceraian yang diakibatkan karena murtad itu tidak lagi

bertambah jumlahnya.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Selama Bapak bertugas di PA Jaksel, apa Bapak pernah menangani perkara

perceraian karena alasan murtad?

2. Menurut Bapak, apa pengertian murtad itu? Apakah asalnya memang pernah

menganut agama, lalu kembali ke agama semula setelah menikah, ataukah benar-

benar ia muslim/ muslimah lalu ia beralih agama?

3. Apakah menurut bapak murtadnya seseorang dalam  perkawinan menyebabkan

putusnya perkawinan mereka seketika itu juga?

4. Dalam KHI pasal 116 huruf (f) disebutkan murtad menjadi salah satu alasan

untuk bercerai jika menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga,

bagaimana pendapat Bapak jika murtadnya salah satu pihak dari mereka itu

tidak mempengaruhi kerukunan rumah tangga mereka?

5. Pertimbangan apa saja yang Majelis Hakim ambil dalam menyelesaikan

perceraian dengan alasan suami murtad?

6. Menurut Bapak apa saja akibat hukum dari perceraian tersebut? Karena di

dalam UU No. 1/ 1974 maupun KHI tidak menjelaskan akibat hukum dari

perceraian dengan alasan suami murtad?

7. Apa yang menjadi alasan dari para pihak yang menyebabkan terjadinya murtad?

8. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya perceraian karena murtad

baik dari segi keluarga maupun anak dan harta?

9. Bagaimana pendapat bapak terhadap perceraian akibat murtad ditinjau dari segi

maslahatnya?

10. Apakah setiap pihak yang mengajukan perceraian dengan alasan murtad



134

berakhir dengan putusan atau ada yang memilih rujuk?

11. Adakah faktor yang ikut menjadi alasan perceraian selain dikarenakan murtad?

12. Apakah jalur mediasi bisa menjadikan pihak untuk rujuk kembali, serta berapa

besar perannya?
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