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PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transiltersi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 ta T Te د

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 ra R Er س

 zai Z Zet ص

 sin S Es ط

 syin Sy es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ع

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ؽ

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ؾ

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ن

 lam L El ي

َ mim M Em 

ْ nun N En 

ٚ wau W We 

٘ ha H Ha 

 hamzah „ Apostrof ء

ٜ ya Y Ye 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut:   

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
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harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َٜ ؘ fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

 َٚ ؘ ؘ fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : و ١ ؿَ 

يَ   ٛ  ٘  : haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ...اؘَ|َ...ؘََٜ  fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas 

 kasrah  dan yā‟ Ī i dan garis di atas ـؚٝ

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ـؙٛ

Contoh: 

بَدَ   ِ  : māta 

ب  ِ  ramā : س 

 ًَ  qīla : ل ١ 

دَ   ٛ  ّ  ٠ : yamūtu 

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasinya untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu: tā‟ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
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adalah [t]. sedangkan tā‟ marbūtah 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 

tā‟ marbūtah  itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ف بيَ  الأؽ  خَ  ػ   ٚ  rauḍah al-aṭfāl : س 

ٍ خ َ ٌ ف بػ  ا  ٠ ٕ خَ  ذ   ّ  ٌ  al-madinah al-fāḍilah : ا

خ َ  ّ ى  ٌ ح   al-ḥikmah :  ا 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (َ ــ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ثَّٕ ب  rabbanā : س 

ٕ ب  ١  najjainā : ٔ جَّ

كَ  ٌ ح   al-haqq : ا

 َُ  nuʻʻima : ٔ ع  

 َٚ  ʻaduwwun : ع ذ 

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

kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.  

Contoh: 

 َٟ  ٍ  ʻAlī (bukan  ʻAliyy atau ʻAly) : ع 

 َٟ ث   .ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) : ع ش 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي 
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(Alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang 

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

maupun huruf langsung yang qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

ظَ   ّ ش   al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  اٌ 

ٌ خ َا َ ٌ ض  ٌضَّ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ٍ غ ف خ َ ٌ ف   al-falsafah :  ا 

ٌ ج لا د َ  al-bilādu :  ا 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa 

alif. 

Contoh: 

 َْ  ٚ ش   ِ  ta‟murūna :  ر ؤ 

عَ   ٛ َّٕ  al-nauʻ :  اٌ 

ءَ   ٟ  syai‟un :  ش 

دَ  ش   ِ  umirtu :  أ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab 

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. 
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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: 

Fī Zilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َالل َ  ٓ  ٠  billāh  ث بللَ   dīnullāh  د 

Adapun tā‟ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafs al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َالل َ خ   ّ ح  َس   ٟ َـ   ُ  ٘  hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
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awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Dalāl 

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

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

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

Contoh: 

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

Walīd 

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

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

Nasr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah: 

swt.   =  subḥānahū wa taʻālā 

saw.   =  ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

H   =  Hijrah 

KHI    =  Kompilasi Hukum Islam 



xv  

 

 

M   =  Masehi 

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

w.   =  wafat tahun 

QS…/…:4  =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli „Imrān/3:4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Khairun Inayah Aliah 

NIM : 80100218073 

Judul : Implikasi dalam pemberian Nafkah Iddah dan Mut‟ah pada perkara ceri 

talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

           
Pokok permasalahan dalam penelitian ini, berkaitan dengan bagaimana 

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

Makassar Kelas 1A? Penelitian ini dibagi menjadi tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana 
aturan  pemberian nafkah Iddah dan mut'ah menurut hukum Islam? 2) Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah Iddah dan mut‟ah pada 

perkara cerai talak? 3) Bagaimana Impilkasi Putusan Hakim Pengadilan Agama 
Makassar dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut‟ah pada perkara cerai Talak?, 

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan dalam perkara nafkah Iddah dan 

mut‟ah, sehingga  melalui penelitian ini dapat diperoleh informasi tentang konsep, 

putusan Hakim dan Implikasi pelaksanaan nafkah Iddah dan mut‟ah khususnya pada 
kasus yang ada di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-empiris yang mengedepankan 

kajian tentang ketentuan Perundang-undangan serta penerapannya, dan menggunakan 
metode penelitian Deskriptif analitis. dengan menggunakan metode ini peneliti dapat 

menggambarkan peraturan PERUNDANG-UNDANGAN yang berlaku dan juga dapat 

dikaitkan dengan teori hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum, 

dengan sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara dan putusan Hakim di 
Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, dan data sekunder berasal dari hasil kajian yang 

dapat menunjang data primer seperti UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

sumber data lainnya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, secara teori Ulama 

cenderung menganggap nafkah Iddah dan mut‟ah Hukumnya wajib bagi Istri dengan 

berbagai ketentuan yang mendasarinya. Kedua, perspektif Hakim Pengadilan Agama 
Makasaar dalam memberikan keputusan terkait perkara pemberian nafkah Iddah dan 

mut‟ah secara garis besar sudah sejalan dengan pendapat para Ulama dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Al-quran dan Hadist 

ataupun berdasarkan aturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam 
undang-undang RI No. 1 1974 tentang perkawinan, dan yang terkait dengannya dengan 

pertimbangan yang berdasarkan kondisi kedua belah pihak. Akan tetapi terkait 

pelaksanaannya masih saja ada masyarakat lalai dalam pelakasanaan putusan tersebut. 
Implikasi penelitian 1) berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam sebagaimana 

dalam AL-Quran, Hadist, dan pendapat ulama, serta regulasi peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mewajibkan nafkah Iddah dan mut‟ah maka dari pihak 
suami seharusnya menyadari kewajibannya untuk memenuhi nafkah Iddah setelah 

menjatuhkan talak dengan penuh tanggung jawab, 2) perlunya sanksi administratif 

maupun pidana bagi suami yang lalai menunaikan kewajibannya untuk memberikan 

nafkah Iddah dan mut‟ah pasca perceraian. 3) pentingnya sebuah lembaga yang khusus 
mengawasi pelaksanaan putusan untuk kasus perdata khususnya masalah pemberian 

nafkah Iddah dan mut‟ah ini, sehingga dengan adanya lembaga yang mengawasi dapat 

memberikan efek kehati-hatian kepada pihak yang bersangkutan untuk menunaikan 
tanggung jawabnya. 

 

Kata Kunci :  Nafkah Iddah, Mut‟ah, Perkara Cerai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahkluk sosial yang selalu hidup ingin berdampingan 

dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hal ini disebabkan karena 

setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. 

Berdasarkan dari hal tersebutlah manusia selalu  mempunyai keterikatan yang 

sangat erat baik itu dalam dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun ekonomi. 

Dengan adanya hal tersebut sehingga sebagai makhluk ciptaan Allah manusia 

dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya yaitu 

melalui ikatan perkawinan. 

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai 

salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah 

diatur oleh aturan-aturan hukum. Perkawinan yang sah merupakan satu-satunya 

jalan yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk 

melestarikan hidupnya. Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan 

seorang pria dan seorang wanita dengan berbagai perbedaan latar belakang 

dalam rangka membangun bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah, 

mawaddah dan rahmah.
1
 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.
2
 

 

                                                   

1  Zainal Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan 

Peradilan Agama (Cet II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992), h. 123. 

2  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

(BAB I Pasal 1) 
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Bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang 

sangat diinginkan orang Islam. Akad nikah diadakan untuk selama-lamanya 

dan seterusnya hingga meninggal dunia. Allah menyebutkan ikatan perjanjian 

dalam akad itu sebagai mitsaqon ghalidhan yang berarti perjanjian yang 

kokoh. Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya maka tidak 

sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan 

merusak hubungan perkawinan itu adalah dibenci oleh Islam karena merusak 

kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.
3
 

Perkawinan dapat menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang 

didalamnya terdapat proses yang  dalam menjalani kehidupan berumah tangga 

yang bernilai ibadah, yang bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan 

memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga 

tentu saja jalannya tidak semulus yang diharapkan dari awal 

perkawinan.Seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian 

sehingga suami isteri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.  

Untuk mengarungi bahtera rumah tangga, hambatan dan rintangan pasti 

selalu ada dalam setiap rumah tangga. Hambatan dan rintangan bukanlah alasan 

untuk mengakhiri sebuah ikatan. Islam mengajarkan kepada setiap pasangan 

untuk memperbaiki keretakan yang timbul didalamnya. Sementara itu, apabila 

keretakan yang telah timbul sudah tidak bisa utuh kembali, maka Islam tidak 

akan memaksakan untuk mempertahankan ikatan mereka. Karenanya Islam 

memberikan jalan keluar, yaitu dengan talak atau yang lebih dikenal dengan 

perceraian.  

Dalam Islam perceraian merupakan perkara yang halal akan tetapi tidak 

disenangi oleh Allah swt. Rasullullah SAW melarang keras terjadinya 

                                                   
3 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 7. Terjemahan oleh Drs. Mohammad Thalib. (Bandung: 

PT. Alma‟arif, 1981). h. 9.  
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perceraian karena dalam perceraian bukan hanya suami-istri yang dirugikan, 

tetapi apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebutlah 

yang dirugikan karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tua 

kandungnya. Apabila pasangan suami-istri telah bercerai secara yuridis 

(hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya 

yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik iddah maupun mut‟ah, terutama 

apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang di keluarkan 

Pengadilan Agama. 

Perceraian dapat membuat berakhirnya perkawinan yang telah dibina 

oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian 

dan atas keputusan pengadilan.
4 
Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat 

dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian 

dengan jalan damai yakni musyawarah, namun jika belum bisa menyelesaikan 

perselisihan diantara kedua belah pihak barulah salah satu diantara mereka 

mengajukan gugatannya ke pengadilan. Perceraian yang terjadi karena adanya 

talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
5
 Karna suami wajib memberikan biaya 

penghidupan kepada istri apabila suami ingin mengajukan gugatan 

kepengadilan. 

 

                                                   
4  M Thahir Maloko. Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Makassar : 

Alauddin University Press, 2017), h.11. 

5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

BAB VIII Pasal 41 (c). 
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Sebuah perceraian suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya 

yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik iddah mau pun mut‟ah, terutama 

apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang di 

keluarkan Pengadilan Agama.  

Perceraian yang terjadi sangatlah menimbulkan berbagai dampak akibat 

dari perceraian tersebut baik bagi para pihak dan bagi anggota dari keluarga 

yang bercerai. Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikis 

dari para pihak yang bercerai, diantaranya, pada pihak istri harus menanggung 

kehidupannya sendiri. Selain dampak dari para pihak yang bercerai, suatu 

perceraian juga akan berdampak pada perkembangan mental anak dari para 

pihak pasca perceraian dimana dalam perkembangannya, dimana seharusnya 

anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi pada 

kenyataannya pasca perceraian, seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang 

yang utuh dari kedua orang tuanya dan biasanya juga ada anak yang ketika 

dewasa trauma untuk membangun rumah tangga karna takut gagal seperti orang 

tuanya.  

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan 

isterinya. Dalam hal ini, kewajiban dari mantan suami yakni memberikan 

nafkah iddah dan mut‟ah dan nafkah anak. Salah satu akibat dari terjadinya 

perceraian adalah istri menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang 

perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah lagi setelah 

wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikannya. Hukum iddah 

adalah wajib bagi seorang isteri yang telah diceraikan ataupun bercerai dengan 

mantan suaminya. Isteri yang telah ditalak harus diberikan nafkah iddah sampai 
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habis masanya, bahkan mantan suami dianjurkan untuk membayar mut‟ah 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Akibat lain dari perceraian khususnya cerai talak yakni bagi suami 

adalah wajib memberikan mut‟ah dan nafkah selama masa iddah bagi isteri 

yang dijatuhi talak. Mut‟ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang 

telah dijatuhi talak. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

149 huruf (a) memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali 

bekas isteri tersebut Qabla al Dukhul.
6
 

Perkara cerai talak dalam hal ini beberapa peraturan perundang-

undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa suami yang menceraikan 

istrinya, maka istrinya berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut‟ah tersebut 

sebagai hak dasarnmya. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama. Sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradian 

Agama.
7
 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA putusan 

perkara nomor 13/Pdt.P/PA.Mks, terkait dengan pembayaran nafkah kepada 

bekas istri adalah dengan cara mewajibkan bekas suami untuk membayar 

sejumlah nafkah yang telah diputuskan oleh majilis pemeriksa perkara tesebut 

sebelum bekas suami mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim. Akan 

tetapi dalam pelaksanaan putusan tersebut bekas suami justru tidak 

melaksanaakan pemberian nafkah yang telah diputuskan dalam hal ini suami 

                                                   
6 Direktorat pembinaan Peradilan Agama ISlam, Kompilasi Hukum Islam BAB XVII 

pasaL 149 huruf (a). 

7 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (cet. 1; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 10. 
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ingkar, sehingga mantan istri justru dirugikan dengan putusan tersebut yang 

membebankan segala kehidupannya yang seharusnya diberikan perlindungan 

justru tidak mendapatkan perlindungan. 

Sehingga dalam perkara cerai talak dari yang tercatat di Pengadilan 

Agama Makassar berdampak pada hak hakim dalam memutuskan dan memberi 

perlindungan kepada seorang istri yang di talak. Sehingga dalam putusan hakim 

tersebut dapat menentukan seberapa besar yang harus dipenuhi suami dalam 

perkara cerai talak tersebut. Selain itu juga problem lainnya tersebut perlu 

kiranya seorang wanita yang dicerai suaminya di berikan sebuah kepastian 

hukum atas hak dari kewajiban suami yaitu nafkah iddah dan mut‟ah 

kepadanya, sehingga hal tersebut penulis ingin melihat bagaimana implikasi 

dalam nafkah iddah dan Mut‟ah terhadap perkarai cerai talak. baik berupa 

terobosan hukum yang merupakan hasil ijtihad atas dasar kemaslahatan ummat 

dalam hal ini perempuan sebagai sebuah pembaharuan hukum demi menjaga 

hak-hak perempuan yang selama ini banyak dirugikan, setelah adanya putusan 

tanggung jawab hakim lepas dalam hal cerai talak tanpa mengetahui apakah 

nafkah iddah dan mut‟ah tetap dijalankan oleh mantan suami atau tidak karna 

tidak adanya waktu dan jumlah yang di tentukan, padahal telah dijelaskan pada 

pasal 149 KHI “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib (a) memberi mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang 

atau benda, (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama 

masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba‟in atau nusyuz dan 

dalam keadaan tidak hamil.” 

Masalah ini pada faktanya kita seringkali dihadapkan antara sebuah teori dan 

realita, seringkali terjebak antara sebuah teks dan konteks. Sehingga penulis 

ingin memunculkan kembali penting tidaknya ditentukan secara jelas dan pasti 
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implikasi dalam perkara nafkah iddah dan mut‟ah kepada isteri yang dicerai di 

Pengadilan melalui putusan hakim, dengan melakukan penelusuran sederhana 

aspek-aspek yang mendasari dan melatarbelakangi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan 

Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 

IA” 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan 

Mut‟ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. 

oleh karena itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibatasi kedalam 

beberapa aspek fokus penelitian yakni: 

a. Nafkah Iddah 

b. Mut‟ah 

c. Cerai Talak  

d. Pengadilan Agama Makasssar 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus berguna untuk menjelaskan secara rinci maksud dari 

fokus         penelitian, oleh karena itu agar lebih jelas fokus penelitian akan diuraikan 

sebagai  berikut: 

a. Nafkah Iddah  

Nafkah Iddah adalah Nafkah yang wajib di berikan kepada istri yang 

ditalak selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan. Masa 

Iddah untuk perempuan yang tengah hamil adalah sampai ia melahirkan, masa 

Iddah untuk perempuan yang tidak hamil dan ditinggal meninggal oleh sang 
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suami yakni 4 bulan sepuluh hari, masa iddah untuk perempuan yang masih 

mengalami siklus haid, masa iddahnya sebanyak 3 kali siklus haid.  

b. Mut‟ah 

Nafkah Mut‟ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang 

dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Mut‟ah yang diberikan bisa 

berupa kenang-kenangan atau ucapan terimah kasi mantan suami kepada mantan 

Istri.  

c. Cerai Talak 

Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada Pengadilan 

agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri.  

d. Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama adalah peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung 

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

orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan.  

 Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 

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

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan 

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian 

Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 



9  

 

 

menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 

ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan 

agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik sebuah 

pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Implikasi dalam Pemberian Nafkah 

Iddah dan Mut‟ah pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar? 

maka sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana aturan pemberian nafkah iddah dan mut‟ah menururt hukum 

Islam? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah 

iddah dan mut‟ah pada perkara cerai talak? 

3. Bagaimana Implikasi putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 

1A dalam pemberian Nafkah Iddah dan Mut‟ah pada perkara cerai 

Talak? 

D. Kajian Pustaka 

Salah satu aspek penting untuk menunjang keabsahan sebuah penelitian 

yaitu perlu kajian yang berkaitan dengan sumber rujukan kepustakaan sehingga 

menopang penelitian ini sebagai sumber teoretis. Maka perlu dijelaskan 

beberapa rujukan atau referansi yang mempunyai kaitan dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu setelah menelusuri beberapa referensi penulis menemukan 

sejumlah rujukan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yakni, dilihat  

sebagai berikut:  
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1. Muhlifa Nur Prhandikan Rozalinda, Jurnal yang berjudul “Penetapan Kadar 

Nafkah Iddah Dan Mut‟ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan 

Agama Salatiga”, 2018. Secara umum  Jurnal ini mempunyai kesamaan 

dengan penelitian ini karena pembahasannya terkait dengan Nafkah Iddah 

dan Mut‟ah dalam jurnal ini juga terdapat beberapa teori-teori tentang nafkah 

iddah dan Mut‟ah dalam perkara cerai talak.
8
 

Selanjutnya yang membuat penelitian ini berbeda dengan kajian jurnal 

tersebut  dalam penelitian ini kajiannya itu lebih khusus dan terperinci 

tentang implikasi atau bagaimana tindakan hakim dalam mengambil putusan 

agar dapat memberikan perlindungan kepada istri yang ditinggalkan bukan 

hanya sebatas kadar pemberian nafkah saja.  

2. Rika Fitriani, Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang 

Pembebanan Mut‟ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad”, 

2019. Secara umum  Jurnal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian ini 

karena pembahasannya terkait dengan Nafkah Iddah kemudian membahas juga 

tentang perkara suami yang murtad.
9
 

Selanjutnya yang membuat penelitian ini berbeda dengan kajian jurnal 

tersebut   dalam penelitian ini kajiannya itu lebih khusus dan terperinci 

tentang bagaimana islam memandang tentang perkara implikasi dalam 

pemberian nafkah iddah dan Mut‟ah dalam perkara cerai talak yang dilihat 

dari beberapa putusan hakim kemudian membandingkannya dengan putusan 

hakim lainnya dalam menetapkan putusannya tersebut. 

                                                   
8 Muhlifa Nur Prahandika & Rozalinda, Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut‟ah 

Oleh Hakim di pengadilan Agama Salatiga  (Jurnal penelitian, IAIN Salatiga, 2018) h. ii 

9 Rika Fitriani, Tinjauan Hukum Islam tentang pembebanan Mut‟ah dan Nafkah Iddah 

terhadap suami yang murtad  (Jurnal penelitian, Universitas Hasyim Asy‟ari, 2019), h.ii. 
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3. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di 

Indonesia. dalam buku ini membahas tentang bentuk-bentuk yang termasuk 

dalam hukum perdata Islam diantaranya hukum perkawinan, kewarisan, 

pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, dan segala yang 

berkaitan dengan transaksi.
10

 

4. Ilham Wahyudi, Tesis yang berjudul “ Faktor-faktor Dominan penyebab 

terjadinya perceraian di lingkungan yuridiksi peradilan agama dalam 

perspektif gender”. 2019. Hasil dari penelitian ini secara materi berkaitan 

dimana perceraian dari pasangan suami-istri yang dilihat dari gender benar-

benar yang paling banyak dirugikan yaitu salah satunya dimana perempuan 

harus menjadi tulang punggung bagi anaknya jika hak asuh anak diputuskan 

kepadanya. Akan tetapi penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang 

dilakukan penulis sebab dalam penelitian ini hanya membahas secara umum 

tanpa terperinci melalui kasus dipengadilan.
11

 

5. M Tahir Maloko yang berjudul “Perceraian dan Akibat Hukum dalam 

Kehidupan”.2017. Dalam buku ini menjelaskaan tentang perceraian dan 

akibat hukum yang ditimbulkan melihat dari beberapa latar belakang dan 

faktor dari perceraian itu sendiri, selain itu buku ini juga menjelaskan juga 

kaitannya akibat hukum dalam kehidupan karena perceraian. Yang 

membedakan penelitian ini adalah pada buku tersebut hanya seputar 

perceraian dan akibat hukumnya tanpa melihat fakta di pengadilan yang 

                                                   
10  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (cet.v; Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), h. 18 

11 Ilham wahyudi, Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dilingkungan 

yuridiksi Peradilan Agama, Tesis  (UIN Jakarta, 2019). h. iii. 
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berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada perempuan pasca 

perceraian.
12

 

Banyak penelitian dan buku yang membahas tentang pemberian nafkah 

iddah dan mut‟ah  pada perkara cerai talak, namun belum dijumpai  tentang 

judul yang akan penulis angkat dalam bentuk tesis ini. Penulis lebih menitik 

beratkan pada perlindungan terhadap perempuan pasca cerai talak dan 

bagaimana pertimbangan Hakim tentang pemberian Nafkah Iddah dan Mut‟ah 

pada perkara cerai talak.. Penulis melihat dari perkara putusan yang telah 

diputuskan pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terus 

mengalami peningkatan di tiap tahunnya dan dalam beberapa kasus penanganan 

dalam perkara cerai talak penyumbang terbanyak yaitu mempermasalahkan 

tentang perkara  cerai talak, sehingga penulis ingin melihat bagaimana Implikasi 

atau penerapan hakim atau putusan hakim dalam memberikan hak dan 

perlindungan kepada seorang istri yang dibebankan kepada suami yang 

menceraikannya. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut‟ah 

dari suami yang menceraikannya. Namun tidak dijelaskan bahwa kadar atau 

besar kecilnya nafkah iddah dan mut‟ah yang wajib diberikan kepada istri yang 

diceraikannya. Hal ini yang menjadi hak hakim atas jabatanya di Pengadilan 

Agama khususnya Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan besar 

kecilnya nafkah iddah dan mut‟ah yang akan diberikan suami kepada isteri pasca 

terjadinya perceraian. 

 

 

 

                                                   
12 M. Tahir Maloko, Perceraian dan Akibat hukum dalam kehidupan (cet I; Alauddin 

Pers, 2019). 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan konsep pemberian nafkah iddah dan mut‟ah Menurut 

Hukum Islam 

b. Untuk mengetahui prespektif hakim Pengadilan Agama Makassar dalam 

memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut‟ah pada perkara cerai talak. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Implikasi putusan 

Hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A dalam pemberian Nafkah 

Iddah dan Mut‟ah pada perkara cerai Talak? 

 

2. Kegunaan 

Selain memberikan pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang perkara 

nafkah iddah dan mut‟ah dalam perkara cerai talak juga diharapkan penelitian 

ini dapat menumbuhkan pembelajaran bagi yang akan dan telah mengalami 

perkara cerai talak agar dapat mendapatkan perlindungan bagi dirinya terkhusus 

perempuan sehingga dapat mengedapkan haknya sebagai istri yang telah 

ditinggalkan. Serta dapat memberikan sumbangan konsep dan teori dalam 

masalah  nafkah iddah dan mut‟ah sehingga membuka jalan bagi peneliti lain 

untuk melaksanakan penelitian terkait masalah naflkah iddah dan mut‟ah 

nantinya, dan yang terpenting penelitian ini mempunyai kegunaan secara praktis 

yaitu: 

a. Sangat diperlukan untuk mengubah pola fikir bagi permasalahan terkait 

nafkah iddah dan Mut‟ah dalam perkara cerai talak. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait optimalisasi 

putusan hakim dalam mengedepankan perlindungan terhadap seorang istri  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Nafkah Iddah 

1. Definisi Nafkah 

Kata Nafkah diambil dari kata “Al-Nafqa” yang artinya mengeluarkan, 

Nafkah juga berarti belanja, yaitu suatu yang diberikan oleh seorang suami 

kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai 

keperluan pokok bagi mereka.
13

 Kata Nafkah juga di jelaskan dalam buku 

Syariat Islam, nafkah mempunyai pengertian segala biaya hidup merupakan hak 

istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal serta 

beberapa kebutuhan pokok lainnya, sekalipun istri mampu dalam membiayai 

hidupnya.
14

 

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi 

atau diberikan orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya 

tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut 

secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara tertimologi, nafkah itu 

adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat 

bertahan hidup.
15

 

 

 

 

                                                   
13 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu 

Fiqih, Jilid II (Cet II; Jakarta:1985), h. 184. 

14 Abdulrahman, Perkawinan dalam syari‟at Islam (Cet 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

h. 121.  

15  Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 72. 
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Nafkah  merupakan hak istri terhadap suami akibat setelah adanya akad 

nikah yang sah, adapun dasar hukumnya dalam Al-Qura‟an Firman Allah SWT 

 Qs. Ath-Thalaq/ 65:6 sebagai berikut : 

 

َ َّٓ  ٙ  ١ ٍ َع  ا ١  مٛ  ٌ ز ؼ  َ َّٓ  ٘ ٚ بس  َر ؼ  لَ   ٚ َ  ُ و  ذ  ج   ٚ َ  ٓ  ِ َ  ُ ز   ٕ َع ى  ١ ش  َح   ٓ  ِ َ َّٓ  ٘  ٕٛ ى  أ ع 

َ  ٓ ع  ػ  َأ س   ْ َـ ئ  َّٓ  ٙ  ٍ  ّ َح   ٓ ع  ٠َ ؼ  زَّٝ َح  َّٓ  ٙ  ١ ٍ َع  ا مٛ  ف   ٔ َـ ؤ  ًٍ  ّ َح  د  لَ  َأٚ  َّٓ َو   ْ إ   ٚ

 َُ ٚاَث ١ ٕ ى  ش   ّ أ ر   ٚ َ َّٓ  ٘ ٛس  َأ ج  َّٓ  ٘ َـ آرٛ   ُ َ ٌَ ى   ٌَٗ ع  ػ  َـ غ ز ش   ُ ر  َر ع بع ش   ْ إ   ٚ ٚؾٍَ ع ش   ّ ث 

َٜ ش  َأ خ 
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.16 

 

Tafsirannya: 

 (tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat 

kalian tinggal) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf 

bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan 

huruf jarrnya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada 

tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat 

tinggal yang dibawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat 

tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau 

membutuhkan nafkah, lalu karna itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. 

                                                   
16 Amin Muchtar, Syaamil Qur‟an: Terjemah dan Usul Fiqh (Cet. I ; Bandung: Syaamil 

qur‟an, 2011), h. 559 
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(dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maka 

berikanlah kepada mereka upahnya sesuai dengan hasil musyawarah kalian 

dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, dan jika kalian 

menemukan kesulitan artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari 

pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang 

akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya 

menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si 

anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.  

 Menurut penulis, dari ayat diatas menegaskan bahwa bagi mantan suami 

yang sudah mentalak istrinya untuk memberikan tempat yang layak agar mantan 

istri merasa nyaman di tempat tersebut dan tidak ingin keluar rumah sebelum 

masa Iddahnya slesai.   

Qs. Ath-Thalaq/ 65:7  

ََ َلَ  َاللََّّ  َآر بٖ  ب َّّ  ِ َ ٕ ف ك   ١  ٍ َـ  لٗ   ص  َس   ٗ  ١ ٍ َع  س  َل ذ   ٓ  ِ  ٚ َ  ٗ َع ع ز   ٓ  ِ َ َع ع خٍ َرٚ  ٕ ف ك   ١  ٌ

شًا ش٠ٍَ غ  ع غ  ث ع ذَ   َ َاللََّّ  ً ع  ٘ بَع ١ ج  بَآر ب  ِ َ ٔ ف غًبَإ لََّ  َ َاللََّّ ٍ  ؿ  ٠َ ى 
Terjemahnya : 

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
setelah kesempitan”. (Qs. Ath-Thalaq/ 65:7)

17
 

Tafsirannya:  

 (Hendaklah  memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, 

dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan (orang yang mampu menurut 

kemampuannya. Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah 

memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang 

                                                   
17 Amin Muchtar, Syaamil Qur‟an: Terjemah dan Usul Fiqih, h. 559 
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telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya. (Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui 

kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin.  

 Menurut penulis sudah kewajiban mantan suami untuk memberikan 

nafkah kepada mantan istrinya apalagi jika mantan istrinya sedang menyusukan, 

baik orang yang mampu memenuhinya atau orang yang tidak mampu tetapi 

berusaha untuk memberi nafkah kepada mantan istri yang sedang menyusukan 

karna jalan rezki akan ngalir dari manapun jika kita ikhlas memberi.  

Adapun dalam dasar hukum kewajiban suami terhadap istrinya 

memberikan nafkah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

terdapat dalam pasal-pasal berikut: 

a. Kompilasi Hukum Islam  

   Pasal 80 

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 

akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
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b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri anak; 

c) biaya pendididkan bagi anak. 

5) Kewajiban suami terhadapap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 

dari isterinya. 

6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

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

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

isteri nusyuz.  

 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 

kepada yang lain. 

 Pasal 34  

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 

3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

2. Definisi Iddah 

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti 

kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami yang belum 
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habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.  Menurut bahasa Arab, kata “iddah” 

adalah mashdar dari kata kerja „adda – ya‟uddu yang artinya “menghitung”, jadi 

kata “iddah” artinya ialah hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus 

diperhitungkan. ‟Iddah juga diartikan sebagai masa menunggu bagi seorang 

perempuan janda sebelum perkawinan baru dilangsungkan.18 Masa iddah (waktu 

tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus 

karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa Iddah 

tersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubunga suami istri. Lain 

halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), tidak 

mempunyai masa iddah.19 

Adapun dasar hukum iddah yaitu wajib, sesuai dengan nash Al-Quran 

dalam surah Al-Baqarah/ 2:228 sebagai berikut : 

 

ٚءٍَ  ل ش  ص خَ  َص لا  َّٓ  ٙ ف غ   ٔ َث ؤ   ٓ ثَّظ  ٠َ ز ش  ط ٍَّم بد   ّ  ٌ ا  ٚ  

Terjemahnya : 

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru”(Q.S. Al-Baqarah/ 2:228).

20
 

 

Asbabun nuzul:  

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

An-Nasikh yang bersumber dari Al-Kalbi yang bersumber dari Muqatil: bahwa 

Ismail bin Abdillah Al-Ghaifari menceraikan istrinya Qathilah di zaman 

Rasulullah saw, ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya itu hamil. Setelah ia 

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

                                                   
18 Facruddin, Ensiklopedia Al-Quran- Jilid I (A-L) (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1992), h. 

480. 

19 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), h. 87. 

20 Kementrian Agama RI, terjemah dan Ushul Fikih,  h.36.  
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demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan 

betapa pentingnya masa iddah bagi wanita, untuk mengetahui hamil tidaknya 

istri.  

Tafsirannya:  

(dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan 

(diri mereka) dari kawin (selama  tiga kali quru‟) yang dihitung dari mulainya 

dijatuhkan talak. Dan quru‟ adalah jamak dari qar-un dengan mematahkan qaf, 

mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula 

yang mengatakannya haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri.  

Menurut penulis, seorang wanita yang telah ditalak sebaiknya menahan 

diri atau menunggu sampai lewat masa iddahnya selama tiga kali haid. 

 

Dasar hukum iddah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut: 

1.      Kompilasi Hukum Islam  

Pasal 153 

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 

atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan 

karena kematian suami. 

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al 

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari: 

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang 

masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 

90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 

(sembilan puluh) hari; 
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c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; 

d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai 

melahirkan. 

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian 

sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 

dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus 

karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami. 

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu 

menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali 

waktu haid. 

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 

iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun 

tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu 

suci. 

Pasal 154 

Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di 

tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat 

bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. 

Pasal 155 

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, 

fasakh dan li`an berlaku iddah talak. 
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2.         Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Didalam undang-undang ini, memang tidak disebutkan secara langsung 

penetapan masa iddah bagi wanita yang dicerai atau di talak.  Namun  

dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  disebutkan 

dan dijelaskan dalam pasal 39,  sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 

ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut : 

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari 

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 

sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang 

tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.  

c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan 

hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya 

belum pernah terjadi hubungan kelamin. 

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 

tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus 

karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 

suami. 
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3. Pembagian Jenis Iddah  

Iddah dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu iddah cerai 

hidup dan cerai mati. Dapat dilihat sebagai berikut:
21

 

a. Iddah cerai hidup 

Dalam iddah cerai hidup terdapat empat kemungkinan yaitu :  

1) Bagi perempuan yang masih haidh, iddahnya tiga quruk, yang 

dimaksud tiga quruk ialah jika dalam keadaan haidh maka harus 

tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan suci maka harus tiga 

kali haidh. Ketentuan ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 228 

yang artinya sebagai berikut ”Perempuan-perempuan yang 

diceraikan suaminya (ditalaknya) hendaklah menantikan dengan 

sendirinya tiga kali suci/haidh” 

2) Bagi perempuan yang belum atau tidak haidh, iddahnya tiga 

bulan. 

3) Apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya 

sampai melahirkan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs al-

Talaq 65:4 sebagai berikut:

 

Qs. al-Talaq/65:4 

 َٙ ذَّر  َـ ع   ُ ز  ر ج  َاس   ْ َإ   ُ َٔ غ بئ ى   ٓ  ِ َ ١غ  ح   ّ  ٌ َا  ٓ  ِ َ  ٓ ٠َ ئ غ  ئٟ  اٌلاَّ شٍَٚ   ٙ َأ ش  ص خ  َص لا  َّٓ

َ ٠َ زَّك   ٓ  ِ  ٚ َ َّٓ  ٙ  ٍ  ّ َح   ٓ ع  ٠َ ؼ   ْ َأ  َّٓ  ٙ  ٍ َأ ج  بي   ّ َالأ  ح  د  لَ  أٚ   ٚ َ  ٓ ؼ  ٠َ ح   ُ  ٌَ ئٟ  اٌلاَّ  ٚ

٠ جَ   َ شًااللََّّ ٖ ٠َ غ  ش   ِ َأ   ٓ  ِ  َ  ٌَٗ  ً  ع 
 
Terjemahnya; 

 perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika 
kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan, 
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ituialah sampai 

                                                   
21 Muhlifa Nur Prahandika, Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut‟ah Oleh Hakim 

Pada Cerai Talak, Jurnal Penelitian (IAIN Salatiga, 2018), h. 27.  
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mereka melahirkan kandungannya, niscaya dia menjadikan kemudahan 
baginya dalam urusannya”. (Qs. at-Talaq/65:4)

22
 

Asbabun nuzul: 

 Diriwayatkan oleh ibnu jarir, Ishaq bin Rahawaih, al-Hakim, dll, 

yang bersumber dari Ubay bin Ka‟ab. Isnad hadits ini shahih, bahwa ketika 

turun ayat tentang idah wanita di dalam surat al- Baqoroh ayat 226-237, para 

shahabat berkata: “masih ada masalah idah wanita yang belum disebut (di dalam 

al-Qur‟an), yaitu idah wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak 

haid lagi, dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini (ath-Thalaq: 4) yang 

menegaskan bahwa masa idah bagi wanita muda yang belum haid dan wanita 

yang sudah berhenti haid ialah tiga bulan, sedangkan idah bagi wanita hamil 

ialah hingga melahirkan.  

Tafsirannya:  

 Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu 

perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu jika kamu 

menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah 

tiga bulan. Dan demikian pula masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak 

perna haid sepanjang hidupnya juga tiga bulan, sedangkan perempuan-

perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka waktu idah mereka itu ialah sampai 

mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa idahnya 

berakhir. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang 

sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya dia akan menjadikan kemudahakan 

baginya dalam urusannya karena ketakwaannya.   

 Menurut penulis, masa Iddah wanita yaitu 3 bulan atau tiga kali 

masa haid, tetapi jika wanita tersebut hamil maka masa Iddahnya sampai dia 

melahirkan, hal tersebut demi kebaikan wanita dan jika ia bersungguh-sungguh 

                                                   
22  Kementrian Agama RI, Terjemah dan Usul Fiqh , h. 558. 
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melewati masa Iddah tersebut niscaya allah memberikannya kemudahan dalam 

urusannnya karna ketakwaannya.  

 4) Apabila perempuan tersebut belum digauli sama sekali oleh 

suaminya, maka hal ini tidak ada iddahnya. Ketentuan ini sesuai dengan 

surat al-Ahzab ayat 49, yang artinya sebagai berikut: 

Qs. al-Ahzab/33:49 

 

َ َّٓ  ٘ غ ٛ  ّ َر   ْ َأ   ً َل ج   ٓ  ِ َ َّٓ  ٘ ٛ  ّ َؽ ٍَّم ز  َُّ َص  ٕ بد   ِ ؤ   ّ  ٌ َا  ُ ز  اَإ ر أَ ى ح   ٕٛ  ِ َآ  ٓ ٠ بَاٌَّز   ٙ ٠ بأ ٠ 

َ ٍ َع   ُ بٌَ ى   ّ ١لًاَـ   ّ احًبَج  َع ش  َّٓ  ٘ ٛ ح  ع ش    ٚ َ َّٓ  ٘ ز  عٛ   ّ بَـ   ٙ  ٔ ذَّحٍَر ع ز ذٚ  َع   ٓ  ِ َ َّٓ  ٙ  ١َ
 
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu 
perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu 
dengan cara yang sebaik-baiknya”.(Qs. al-Ahzab/33:49)

23
 

Tafsirannya: 

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara 

seorang mukmin dan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan 

yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa iddah dan perempuan itu 

langsung bisa nikah lagi dengan lelaki yang lain. Bekas suami yang menceraikan 

itu hendaklah memberi mut‟ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan 

menyenangkan hati istri yang diceraikan.  

Penurut penulis, jika seorang perempuan telah di ceraikan diceraikan 

tetapi mantan suami belum perna mencampurinya atau menyetubuhinya maka 

tidak ada masa Iddah baginya, dan tidak masalah jika mantan suami tidak 

memberikan nafkah Iddah, tapi berilah mantan istri tersebut nafkah mut‟ah 

sebagai kenang-kenangan atau ucapan terimakasih kepadanya.  

                                                   
23 Kementrian Agama RI, Terjemah dan Usul Fiqh , h. 424. 
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 4. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di 

antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) 

maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan 

yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada 

Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam 

urusannya. 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini 
perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu thalaq (ceraikan) 
mereka, sebelum menyentuhnya (bersetubuh dengan dia), maka 
tidak ada bagi mereka iddah, yang kamu perhitungkan. Maka 
kamu berilah mereka kesukaan (pemberian sekedarnya), dan 
ceraikanlah mereka dengan perceraian yang baik.” 
 

 
b. Iddah Cerai Mati 

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 

bulan 10 hari. Ketentuan ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 234, 

yang berarti sebagai berikut:  

Qs. al-Baqarah/2:234 

ث ع خ َ َأ س  َّٓ  ٙ ٔ ف غ  َث ؤ   ٓ ثَّظ  ٠َ ز ش  اجًب  ٚ َأ ص   ْ ٚ ٠ ز س   ٚ َ  ُ ٕ ى   ِ َ  ْ  ٛ ـَّ  ٛ ٠َ ز   ٓ ٠ اٌَّز   ٚ
َـ َٟ  ٓ  ٍ َـ ع  ب  ّ َـ ١  ُ َع ٍ ١ ى  ٕ بح  َج  َـ لا  َّٓ  ٙ  ٍ َأ ج   ٓ َثٍ  ؽ  َـ ئ ر ا شًا ع ش   ٚ َ شٍ  ٙ أ ش 

ج ١شَ  َخ   ْ  ٍٛ  ّ بَر ع   ّ ث   َ اللََّّ  ٚ َ ٚؾ  ع ش   ّ  ٌ َث ب َّٓ  ٙ ٔ ف غ  ََأ 
Tetjemahnya: 

“Orang-orang yang mati di antara kamu, sedang mereka meninggalkan 
janda hendaklah janda mereka menantikan dengan sendirinya (ber‟iddah) 
empat bulan sepuluh hari. Apabila sampai „iddahnya itu, maka tiada 
berdosa kamu, tentang apa-apa yang diperbuat perempuan itu terhadap 
dirinya secara ma‟ruf. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu 
kerjakan.” (Qs.al-Baqarah/2:234)

24
 

Tafsirannya:  

                                                   
24 Kementrian Agama RI, Terjemah dan Usul Fiqh , h.38 
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Dan orang-orang yang meninggal diantara kalian, sedangkan mereka 

meninggalkan istri-istri sepeninggal mereka, maka menjadi kewajiban istri-istri 

tersebut untuk menunggu dengan diri mereka melewati masa iddah selama 

empat bulan sepuluh hari, mereka tidak boleh keluar dari rumah suami, tidak 

berdandan, dan tidak menikah. Maka apabila masa iddah itu telah berakhir, 

maka tidak ada dosa atas kalian wahai para wali wanita-wanita itu terkait apa 

yang mereka perbuat sendiri dari keluar rumah, berdandan, serta menikah 

dengan cara yang telah di tetapkan dalam syariat islam. Dan Allah ta‟ala Maha 

mengetahui perbuatan-perbuatan kalian yang lahir maupun batin, dan akan 

memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan tersebut.  

Menurut penulis, Wanita yang di cerai mati oleh suaminya wajib 

menjalankan masa Iddahnya selama 4 bulan 10 hari, yaitu tidak boleh keluar 

rumah, tidak boleh berdandan dan tidak boleh menikah, namun setelah masa 

Iddah itu slesai wanita tersebut bebas untuk melakukan apapun dengan syarat 

sesuai dengan syariat Islam,  

             Kendatipun masa „iddah ini dikenakan kepada wanita, tidak berarti 

suami yang ditinggal mati istrinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. 

Hukum memang tidak menetapkan berapa lama, suami tersebut harus menjalani 

masa „iddahnya, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, 

seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, 

ketika istrinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan 

rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
25

  

           Jadi Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada 

isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Suami berkewajiban 

                                                   
25 Amiur Naharuddin.  dan Tarigan, AA. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: 

Kencana. 2006), h. 251.  
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memberikan nafkah iddah kepada isterinya setelah mereka melakukan 

perceraian. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat Kuala Baru, di mana pada umumnya di sana apabila 

terjadi perceraian, maka dianggap sudah tidak ada hubungan apapun lagi bagi 

suami isteri, begitu juga halnya dengan nafkah iddah yang seharusnya menjadi 

kewajiban pihak suami. Sehingga dalam hukumnya yang memberikan putusan 

mengenai pemberian nafkah iddah dalam perkara perceraian di tetapkan oleh 

pemerintah dilingkup peradilan yang disebut dengan al-qadha sebagaimna 

dikemukakan oleh ahli fiqh yaitu  suatu putusan produk pemerintah atau 

menyampaikan hukum dengan jalan syar‟i.
26

  

          Jika suatu pernikahan putus, maka sebagai akibat hukumnya 

melaksanakan iddah sesuai dengan ketetapan al-Qur‟an dan hadis. Iddah artinya 

suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari 

suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat 

diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim 

perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu 

akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa 

yang ditetapkan. Sehingga dengan sebab menunggu tersebut, perempuan berhak 

mendapatkan nafkah iddah.
27

 

         dalam al-Qur‟an putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai hak 

dan kewajiban, salah satunya adalah yang berkaitan dengan nafkah setelah 

putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-

Thalaq/65 : 6  

                                                   
26  Lomba Sultan & Halim Talli, Peradilan Islam dalam Lintas Sejarah (Makassar: 

Alauddin University Press,  2014), h.1. 

27 Ibnu Mas‟ud, Fiqih Madzhab Syafi‟i (Bandung: Pustaka setia, 2007), h. 372. 
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QS al-Thalaq/65 : 6  

 

َ ٕ ى  َأ ع  َّٓ  ٙ  ١ ٍ َع  ا ١  مٛ  ٌ ز ؼ  َ َّٓ  ٘ ٚ بس  َر ؼ  لَ   ٚ َ  ُ و  ذ  ج   ٚ َ  ٓ  ِ َ  ُ ز   ٕ َع ى  ١ ش  َح   ٓ  ِ َ َّٓ  ٘ ٛ

َ  ٓ ع  ػ  َأ س   ْ َـ ئ  َّٓ  ٙ  ٍ  ّ َح   ٓ ع  ٠َ ؼ  زَّٝ َح  َّٓ  ٙ  ١ ٍ َع  ا مٛ  ف   ٔ َـ ؤ  ًٍ  ّ َح  د  لَ  َأٚ  َّٓ َو   ْ إ   ٚ

ع شَ   ّ َث   ُ ٚاَث ١ ٕ ى  ش   ّ أ ر   ٚ َ َّٓ  ٘ ٛس  َأ ج  َّٓ  ٘ َـ آرٛ   ُ َ ٌ ى   ٌَٗ ع  ػ  َـ غ ز ش   ُ ر  َر ع بع ش   ْ إ   ٚ ٚؾٍَ

ٜ ش   أ خ 
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.(Qs. al-Thalaq/65:6)

28
 

Tafsirannya : 

(Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat 

kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut 

kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi 

athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi 

penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. 

Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-

tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-

tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar 

atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya 

sendiri. (Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

                                                   
28 Kementrian Agama RI, Terjemah dan Usul Fiqh , h. 559 
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nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi 

kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan 

mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan 

(dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) 

dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui 

permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan 

(dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk 

menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan 

dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan 

bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita 

yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.  

Analisis penulis yaitu secara tegas Allah SWT telah menganjurkan 

supaya memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri, seperti yang tertuang 

dalam surat al-Thalaq ayat 6, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

suami yang menceraikan isteri wajib memberikan pesangon (nafkah) baik 

nafkah iddah bila isteri terdapat ketentuan- ketentuan untuk mendapatkan nafkah 

maupun mut‟ah sesuai dengan kemampuannya, walaupun pelaksanaan nafkah 

dalam perceraian masih perlu dikaitkan dengan sebab- sebab dan kondisi pribadi 

yang bersangkutan yang pada dasarnya sangat mempengaruhi pelaksanaan 

nafkah itu sendiri. 

           Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada mantan 

isteri dinyatakan bahwa setiap suami wajib memberikan tempat tinggal kepada 

isteri yang telah ditalak selama dalam masa iddah dan tidak boleh keluar atau 

pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik, dan ketika suami 

mentalak isteri, hendaklah si isteri dalam keadaan suci, karena menjatuhkan 

talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, atau telah disetubuhi 
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sebelumnya maka hukumnya haram (dilarang).
29

  

Begitulah hukum Islam dalam mengatur secara rinci dan tegas tentang 

hak-hak isteri yang ditalak oleh suaminya. Ayat di atas merupakan dasar bagi 

suami untuk memberikan tempat tinggal bagi isteri-isteri yang ditalaknya, 

bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya 

yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan 

anak-anaknya. Dan bahkan apabila si suami tersebut meninggal, maka si isteri 

berhak mendapatkan harta warisannya.
30

  

 

B. Tinjauan Tentang Mut’ah 

1. Definisi Mut’ah 

Al-mut‟ah diambil dari kata al-mataa; yaitu apa yang dinikmati. 

Madhzab Syafi‟i mengartikan mut‟ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh 

suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta 

apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut.  Madhzab 

Syafi‟i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan madhzab 

maliki, mereka berpendapat, mut‟ah wajib untuk setiap perempuan yang 

diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun 

setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah 

ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah 

bagian mahar. Mut‟ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan 

sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. 

Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang 

                                                   
29 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2006), h.154. 

30 Arso Sastroadmojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 

h.35. 
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telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, 

seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti 

kemurtadan, li‟an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti 

mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan 

perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, 

berhak mendapatkan mut‟ah.
31

 

Mut‟ah disunnahkan menurut Imam Hanafi dalam kondisi perceraian 

sebelum terjadi persetubuhan, dan perceraian yang terjadi sebelum persetubuhan 

dalam pernikahan yang di dalamnya ditentukan mahar, karena mut‟ah 

sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.
32

 

Mut‟ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum 

digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut 

pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah 

digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti 

perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti 

kemurtadan, li‟an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti 

mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan 

perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, 

berhak mendapatkan mut‟ah. 

2. Dasar Hukum Mut’ah 

Adapun dasar hukum Mut‟ah yaitu dapat dilihat sebagai berikut : 

Pasal 149 KHI 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

                                                   
31 Wahbah Az- Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

h. 285. 

 

32 Wahbah Az- Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, h. 286. 
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a. Memberikan mut‟ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul; 

b. Member nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) 

kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah 

dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

Pasal 158 KHI 

Mut‟ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum 

ditetapkan mahar bagi isteri ba‟da al dukhul.Perceraian itu atas 

kehendak suami. 

Pasal 159 KHI 

Mut‟ah sunnah yang diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut 

pada pasal 158. 

Pasal 160 KHI 

Besarnya mut‟ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan 

suami. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan 

pasal 41 (c) yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada 

mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.
33

 

Qs. Al-Baqarah/ 2:241 

 

 َٓ ١ زَّم   ّ  ٌ َا  ٍٝ مًّبَع  َح  ٚؾ  ع ش   ّ  ٌ ز بع َث ب  ِ َ ط ٍَّم بد   ّ  ٍ  ٌ  ٚ 

 
Terjemahnya:  
 

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut„ah 

menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” (Qs. 

Al-Baqarah/2:241)
34

 

                                                   
33 Wahbah Az- Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, h. 290. 

34 Kementrian Agama RI, Terjemah dan Usul Fiqh ,  h.39.  
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Asbabun Nuzul: 

 Diriwayatkan oleh ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu zaid. Bahwa 

ketika turun ayat,... wa matti‟uuhunna „alal muusi‟i qadaruhuu wa „alal muqtiri 

qadaruh... (... dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah (pemberian) kepada 

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (al-Baqarah: 236), berkatalah seorang laki-laki: “jika 

keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku akan 

melakukannya, “maka turunlah ayat ini (al-Baqarah: 241), yang menegaskan 

kewajiban suami untuk memberi bekal kepada istrinya yang telah diceraikan.  

Tafsirnya:  

 Tiap-tiap perempuan yang dicerai berhak menerima mut‟ah sebagai 

hiburan dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan 

hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah yang oleh karenanya 

ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas istrinya dengan 

ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik 

atau menceraikannya dengan baik.  

 Menurut penulis, Perempuan berhak menerima mut‟ah dari bekas suami 

sebagai tanda kenang-kenangan atau bentuk terimakasih suami kepada istri 

karna dari awal nikah bekas suami meminta isrri dengan baik-baik dan juga 

wajib untuk bekas suami istri untuk menceraikannya dengan cara baik-baik. 

 

Ayat ini menjelaskan hukum pemberian mut‟ah bagi perempuan yang 

dicerai. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, baik talak tiga (ba‟in) 

maupun talak satu dan dua tetapi tidak dirujuk, sementara ia sudah dicampuri, 

maka hendaklah diberi mut‟ah yakni pemberian suami di luar nafkah kepada istri 

yang ditalak tersebut menurut cara yang patut, yakni besar dan kecilnya 
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pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban 

bagi orang yang bertakwa, yakni mereka yang melaksanakan segala perintah-

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 

 

C. Tinjauan Tentang Cerai Talak  

1. Definisi Perceraian 

Secara etimologi, kata perceraian/ talak berarti melepas ikatan. Talak 

berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan.
35

 Dalam segi 

bahasa, Talak berarti pelepasan atau melepaskan ikatan yang telah ada dan 

terbebas dari ikatan tersebut, atau dengan kata lain lepasnya hubungan atau 

lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. 

Talak merupakan salah satu tingkah laku yang dapat mengakhiri 

hubungan pernikahana, talak dilakukan agara terlepasnya hubungan suami sitri 

dengan menggunakan frasa kata yang jelas, sindiran, lisan atau tulisan. 

Talak dalam hal ini merupakan hak yang diberikan kepada suami dan 

suami berhak menjatuhkan talak kepada istri, berhaknya seorang suamu untuk 

mencerai istrinya itu dapat karena suami telah menanggung biaya hidup atau 

biaya dalam rumah tangga, membayar mahar dan memberikan nafkah belanja 

ketika masa iddah. Namun disisi lain istri juga mempunya hak untuk meminta 

bercerai kepada suami yang dapat dikategorikan sebagai fasakh. Menurut 

bahasa, fasakh adalah membatalkan yang berarti membatalkan perkawinan atau 

merusak perkawinan. Secara istilah, fasakh bermakna pembatalan ikatan 

perkawinan oleh Pengadilan Agama  berdasarkan tuntunan istri atau suami yang 

dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur 

                                                   

35 Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 230. 
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menyalahi hukum pernikahan.
36

 

Hukum talak pada dasarnya adalah haram kemudian karena illahnya 

maka, hukum talak menjadi halal atau mubah atau boleh. Al-Qur‟an berulang 

kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan 

demikian menurut Al-Qur‟an suami boleh menalak apabila terdapat sebab-sebab 

yang menghalalkannya. Sebuah hadis yang sangat dikenal yang mempersoalkan 

talak ini ialah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, karena illah talak dapat 

berubah hukumnya.
37

 

Rasulullah bersabda: 

قَ  َاٌطَّلا  ر ع بٌٝ   َ َاللََّّ  ٝ َإٌ  ي  لا  ٌ ح  َا  38أ ث ؽ غ 

Artinya: 

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah 
thalaq/perceraian. 

Talak merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian pernikahan sebab 

banyak mendatangkan mudharat dan kesulitan terutama bagi perempuan yang 

diceraikan dan anak yang ditinggalkan. Meskipun talak telah menjadi halal 

sebab illahnya akan tetapi perbuatan talak adalah perbuatan yang dibenci oleh 

Allah dan Rosulnya, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai jalan terakhir 

dalam penyelesaian rumah tangga.  

 

2. Jenis-Jenis Cerai Talak 

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya 

ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap 

isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang 

                                                   
36 Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian  (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 137. 

37 Sulaiman Rasyid. Fiqh Islam (Jakarta: Attahiriyah), h. 366. 

38Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy„as\ al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>wud. Jil. II 

(Beiru>t: al-Maktabah al-„As}riyah, t.th), h. 255. 
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dapat pula disebut cerai talak. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang 

suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang 

akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami 

melanggar perjanjian taklik talak.
39

 

Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkannya talak oleh suami, maka 

talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut : 

a. Talak Sunni 

Talak  Sunni  ialah  talak  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  tuntutan  

sunnah. Disebut talak sunni apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 

1) Isteri yang di talak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan 

terhadap isteri yang belum pernah digauli tidak termasuk dalam 

talak sunni. 

2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu 

dalam keadaan suci dan haid. Menurut ulama Syadi‟iyah, 

perhitungan iddah bagi wanita yang haid ialah tiga kali suci, bukan 

tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid 

(monopouse) atau belum pernah berhaid, atau sedang hamil, atau 

talak karena suami meminta tebusan yankni dalam hal khulu‟ atau 

ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk dalam sunni. 

Ketentuan menjatuhkan talak sunni adalah dalam masa si isteri 

yang ditalak langsung memasuki masa iddah. 

3) Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik 

dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci. Sekalipun 

beberapa saat setelah itu dating haid. 

                                                   
           39 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007), h. 217. 
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4) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci setelah talak 

dijatuhkan.
40

 

b. Talak Bid‟i 

Talak bid‟i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau tidak 

bertentangan dengan tuntutan sunnah artinya tidak memenuhi syarat-syarat talak 

sunni. Termasuk talak bid‟i ialah: 

1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid 

(menstruasi), baik dipermulaan haid maupun pertengahannya. 

Talak yang seperti ini akan member kemudaratan kepada isteri, 

kerena iddahnya menjadi lama. 

2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi 

pernah digauli oleh suaminya. Talak macam ini akan menimbulkan 

penyesalan suami, karena akan muncul keraguan janga-jangan 

isteri sedang hamil, karena laki-laki sering menalak isteri karena 

isteri belum memberinya seorang anak. Jika sudah terlanjur 

menyesal, sulit mempertemukannya kembali dan itu akan 

menyebabkan kesengsaraan anak. 

c. Talak la sunni wala bid‟i 

Talak la sunni wala bid‟i ialah talak yang tidak termasuk dalam kategori 

talak sunni dan talak bid‟i. Menurut pendapat ulama Hanabilah yang termsuk 

dalam talak ini yaitu isteri yang sudah tidak haid lagi (monopouse, isteri 

dibawah umur, isteri dalam keadaan hamil, dan isteri yang belum dicampuri. 

Sementara ulama Syafi‟iyyah menambahkan dengan istri yang minta khulu‟.
41

 

                                                   
          

40
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, h. 218 

41 Syaikh abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2015), h.619 
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Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan 

sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut : 

a. Talak Sharih 

Yaitu  talak  dengan  menggunakan  kata-kata  yang  jelas  dan  tegas,  

dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Apabila 

suami menjathkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih, maka menjadi 

jatuhlah talak itu dengan sendirinya.Sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam 

keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. 

b. Talak Kinayah 

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan 

kata-kata yang bisa mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang 

pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam 

bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak didalamnya. Umpanya 

urusanmu di tanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, 

atau kata-kata sindiran lainnya.
42

 Talak kinayah adalah talak yang membutuhkan 

niat talak karena perkataan talaknya suami tidak jelas. 

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya bekas suami merujuk kembali 

bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut: 

a. Talak Raj‟i 

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah 

dicampurinya dan masih dalam masa iddah.Dalam kondisi ini, suami berhak 

merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak.Jelasnya talak raj‟i adalah talak 

yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua.Apabila 

isteri berstatus iddah talak raj‟i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad 

                                                   
42  Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1981),  h. 48. 
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nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.
43

 Dengan 

demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk isterinya kembali yang 

telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa 

iddah. 

b. Talak Bain 

 Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami 

isteri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

1) Talak Bain Shugra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk 

dari suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada 

bekas isterinya itu. Yang termasuk dalam talak bain shugra ialah talak 

yang dijatuhkan suami kepada isteri yang belum terjadi dukhul 

(setubuh) dan khulu‟. Hukum talak bainshugra: 

a) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri. 

b) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat 

(menyendiri) 

c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal 

d) Bekas isteri dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya 

dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah. 

e) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru 

2) Talak Bain Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak 

rujuk kepada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu 

ingin melakukannya, baik di waktu iddah ataupun sesudahnya. 

Hukum talak bain kubra: 

a) Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4. 

                                                   
43 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet.IV; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 244.  
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b) Suami haram kawin lagi dengan isterinya, kecuali bekas 

isteri telah kawin dengan laki-laki lain.
44

 

Ditinjau dari ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Talak Tanjiz 

Talak tanjiz adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan langsung, tanpa dihubungkan kepada waktu, baik menggunakan lafadz 

sahrih atau lafadz kinayah. Bentuk talak seperti ini segera terlaksana setelah 

suami mengucapkan talak tersebut. 

b. Talak Ta‟liq  

 Talak ta‟liq adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan 

menggunakan lafadz sharih atau lafadz kinayah yang pelaksanaannya 

digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, misalnya ucapan suami 

kepada isterinya “apabila ayahmu kembali dari luar negeri engkau saya 

talak”.Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara sah setelah talak yang 

digantungkan terjadi yaitu setelah ayahnya pulang dari luar negeri, bukan pada 

waktu yang diucapkan.
45

 

 Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Talak Mubasyir 

Talak mubasyir adalah talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami 

yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantaraan orang lain. 

b. Talak Tawkil 

Talak tawkil adalah talak yang pengucapannya tidak dilaksanakan sendiri 

oleh suami, melainkan dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Jika talak itu 

                                                   
44 Sutisna, Syariah Islamiyah  (Cet.  I; Bogor:  IPB Press, 2015),  h.210. 

45
  Djamaluddin Arra uf, Aturan Pernikahan Dalam Islam, (Cet. I;  Jakarta: JAL 

Publising, 2011), h. 40. 
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pengucapannya suami diwakilkan atau dilimpahkan kepada isterinya, misalnya 

ucapan suami kepada isterinya “saya serahkan kepadamu untuk mentalak 

dirimu.
46

 

Ditinjau dari segi pilihan dan penyerahan terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

a. Talak Takhyir 

Talak takhyir adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya 

dengan subuah pilihan. Misalnya ucapan suami kepada isterinya, “aku 

memberikan pilihan kepadamu, apakah kamu berpisah denganku atau tetap 

bersamaku”.Apabila isterinya memilih untuk berpisah, maka isterinya tertalak. 

b. Talak Tamlik 

Talak tamlik adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, 

misalnya ucapan suami kepada isterinya “aku serahkan sepenuhnya urusanku 

kepadamu dan semua urusanmu ada ditanganmu”.Apabila suami berkata seperti 

itu kepada isterinya dan kemudian isetinya berkata “kalau begitu aku memilih 

talak”, maka isterinya tertalak dengan talak raj‟i sehingga jatuhlah talak satu 

kepada isterinya.
47

 

Ditinjau dari segi hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Talak Tahrim 

Talak  tahrim  adalah  talak  pengharaman,  misalnya  ucapan  suami  

kepada 

                                                   

46 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007),  h. 226. 

 

47 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ensiklopedi Muslim ( cet. XXII; Bekasi: Darul Falah, 

2017),  h.696. 
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isterinya “kamu haram bagiku” apabila suami meniatkannya sebagai 

talak, maka telah jatuh talak dan apabila suami meniatkan zihar, 

maka zihar telah jatuh dan suami wajib membayar kaffarat. 

Sedangkan apabila suami tidak meniatkannya sebagai talak atau 

ziharakan tetapi meniatkannya sebagai sumpah maka suami wajib 

membayar kaffarat sumpah tersebut. 

b. Talak Haram 

Talak  haram  adalah  seorang  suami  mentalak  tiga  isterinya  dengan  

satu perkataan, misalnya suami berkata kepada isterinya “kamu di talak tiga” 

atau dengan tiga perkataan yang diucapkannya didalam satu tempat, 

misalnyasuami berkata kepada isterinya “kamu saya talak, kamu saya talak, 

kamu saya talak”. Talak seperti itu haram menurut ijma ulama.
48

 

 

Implikasi hukum dapat diartikan sebagai akibat-akibat dan konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan 

tertentu. Dalam hal pemberian nafkah iddah dan nafkah mut‟ah baik dijabarkan 

dalam al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, pada hakikatnya bermuara pada keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav 

Radbruch, hukum harus mengandung 3 nilai, yaitu:    

1. Keadilan Hukum 

Keadilan berakar kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak 

memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah semua yang berkenaan 

                                                   
48   Syekh Abu Bakar Jabir Al-Zairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim (Cet.VII; 

Yogyakarta: Magatama Sofwa Presindo, 1491H.),  h. 680.  
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dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara sesame manusia. Keadilan 

berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak 

dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih.
49

 

Menurut Aristoteles, keadilan dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Keadilan berbasis persamaan 

Kesamaan yang dimaksudkan di sini adalah kesamaan numeric dan 

kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas 

setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah 

memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. 

b. Keadilan distributive 

Hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan 

distributive berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, 

sehingga keadilan didasarkan pada persamaan, namun lebih diperhitungkan 

porsinya masing-masing. 

c. Keadilan korektif 

Keadilan korektif merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan 

atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan 

kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian 

harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang menerima kerugian untuk 

memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. 

Sejatinya konsep keadilan telah banyak dijelaskan oleh para ahli, namun 

penerapan keadilan sangat sulit. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan terkadang 

                                                   
49Manullang E. Fernando, Menggapai Hukum Berkeadilan (Jakarta: Kompas, 2007), h. 
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dianggap adil oleh sekelompok orang, namun belum tentu adil bagi kelompok 

yang lain. Fence turut memberikan tolak ukur keadilan dengan mengatakan 

bahwa adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
50

  

Nafkah iddah dan nafkah mut‟ah sudah menjadi hak seorang istri yang 

dicerai talak oleh suaminya. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah iddah 

selama seorang istri tersebut dicerai tidak dalam keadaan nuzyus. Sementara 

nafkah mut‟ah menjadi hak seorang istri yang ditalak setelah ba‟da dukhul. Hal 

inilah yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam 

putusannya.   

2. Kepastian Hukum 

Kepastian dimaknai sebagai keadaan yang pasti. Kepastian dapat pula 

dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian 

hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa 

memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap 

orang dapat memperkirakan akibat jika melakukan suatu tindakan hukum.
51

 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua dimensi sebagai 

berikut: 

a. Kepastian hukum dalam arti pembentukan hukum dalam hal-hal yang 

konkret. Artinya para pihak mengetahui hukum secara khusus karena adanya 

                                                   
50Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam 

Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata (Dinamika Hukum) Vol. 12 Nomor 3 September 2012, 

h. 484.  

51Manullang E. Fernando, Menggapai Hukum Berkeadilan (Jakarta: Kompas, 2007), h. 
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pedoman yang mengatur secara khusus; 

b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya adanya perlindungan 

kepada para pihak dari kesewenang-wenangan.
52

 

Senada dengan pendapat di atas, Utrecht mengatakan bahwa kepastian 

hukum mengandung 2 pengertian, yaitu: 

a. Adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat seseorang mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 

b. Adanya keamanan individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya 

aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa 

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
53

 

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sebagai suatu kondisi 

dimana: 

a. Tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, 

diterbitkan dan diakui oleh Negara; 

b. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan 

tersebut; 

d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri tidak berpikir menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan 

sengketa hukum; 

                                                   
52 Van Apeldoorn  dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berpikir (Bandung: Revika Aditama, 2006), h. 82-83. 

53Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999), h. 23.  



47  

 

 

e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
54

 

Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa ada 4 hal mendasar yang 

berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu: 

a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan; 

b. Hukum itu didasarkan pada fakta; 

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari 

kekeliruan dalam pemaknaan, selain itu mudah dilaksanakan; 

d. Hukum positif itu tidak boleh mudah diubah. 

 

Secara normative, kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Kepastian hukum 

menunjuk kepada pemberlakukan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan 

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

yang sifatnya subjektif.
55

 

Aturan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut‟ah baik yang terdapat 

dalam al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 

Perkawinan, hadir untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini 

dapat dilihat dari tekstual aturan tersebut maupun dapat ditemukan dalam 

putusan hakim, yang pada intinya menjelaskan bahwa seorang suami yang 

menjatuhkan talak kepada istrinya, mempunyai tanggungjawab yang sifat wajib 

                                                   
54Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. t.h.  

55Cst Kansil dkk, Kamus Istilah Hukum (Jakarta: t.p, 2009), h. 385.  
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dilaksanakan yakni nafkah iddah selama istri yang ditalak tidak dalam keadaan 

nuzyus dan nafkah mut‟ah selama istri yang ditalak dalam keadaan ba‟da dukhul. 

3. Kemanfaatan Hukum 

Terkait dengan kemanfaatan hukum, ada sebuah teori yang disebut 

utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremi Bentham. Berdasarkan teori 

tersebut, kebijakan atau aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah 

membawa manfaat atau hasil yang berguna dan menghindari kerugian bagi 

orang-orang yang terkait.
56

 

Hal senada disampaikan oleh John Stuar Mill yang berpendapat bahwa 

suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin 

kebahagiaan. Lebih lanjut John Stuar Mill mengatakan bahwa keadilan 

bersumber dari naluri pada diri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan 

yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapati 

simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, 

penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas 

dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, 

sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat 

hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.
57

 

Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa baik buruknya suatu 

kebijakan atau aturan hukum tergantung dari baik atau buruknya dampak 

kebijakan tersebut kepada masyarakat. Suatu kebijakan bernilai baik apabila 

                                                   
56Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 

h. 93-94.  

57Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2006), h. 277.  
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akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan 

sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya kebijakan dinilai 

buruk apabila hanya memperbesar penderitaan kepada masyarakat.  

Aturan hukum mengenai nafkah iddah dan nafkah mut‟ah, begitu pula 

putusan hakim terkait keduanya, hadir bukan untuk memberikan kesulitan, tapi 

justru hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya permasalahan yang 

erat kaitannya dengan perkawinan. 

Tujuan hukum di atas, merupakan tujuan hukum yang dianut dan 

dipopulerkan oleh para ahli belahan dunia barat. Dalam Islam sendiri, ada pula 

teori yang menjelaskan mengenai tujuan terciptanya aturan hukum. Islam 

memandang bahwa pembentukan aturan hukum untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyat), 

kebutuhan sekunder (hajiyyat), serta kebutuhan pelengkap (tahziniyyat).
58

 

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan hukum tersebut sebagai 

berikut: 

1. Dharuriyat 

Kebutuhan pokok (dharuriyat) merupakan hal penting, sehingga tidak 

boleh untuk diabaikan. Dalam kepustakaan hukum Islam, kebutuhan dharuriyat 

disebut dengan istilah maqasid al-syariah atau disebut juga dengan istilah al-

kulliyat al-khams, yaitu: 

a. Hifdz al-din (memelihara agama); 

                                                   
58Rahmat Rosyadi, Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.  
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Memelihara agama dimaksud adalah menjaga eksistensi agama Allah swt 

yang hakiki di muka bumi. Hal ini dimulai dengan pembenahan diri secara 

totalitas, lalu menata kehidupan dalam lingkup keluarga kemudia 

mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan di khalayak ramai. 

b. Hifdz al-nafs (memelihara jiwa); 

Masing-masing manusia berkewajiban mempertahankan hidupnya. Islam 

menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, dengan 

mengusahakan wujudnya kehidupan.  

c. Hifdz al-aql (memelihara akal); 

Akal merupakan urgenitas yang sangat besar, merupakan tempat 

bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan ilmu manusia 

dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah swt yang lain, sehingga 

bersedia menjalankan amanah sebagai khalifah Allah swt di muka bumi. Dari 

beberapa sebab tersebut, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar 

tidak rusak dan tumpul. 

d. Hifdz al-nasl (memelihara keturunan); 

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan 

regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi salah satunya dengan 

menjalankan pernikahan dan dilarang untuk berbuat zina. 

e. Hifdz al-mal (memelihara harta). 

Islam membolehkan setiap manusia memiliki asset pribadi. Tidak ada 

larangan menjadi orang kaya. Mengenai urgensi harta, agama sampai mengatur 

sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan 
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pengalokasiannya. Siapapun orang yang tidak memiliki harta, maka dia tidak 

akan mungkin menghasilkan maslahat dunia maupun akhirat. Di samping dia 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga akan selalu bergantung 

kepada orang lain.  

2. Hajiyyat  

Kebutuhan hajiyyat yakni kebutuhan yang tidak sampai kepada derajat 

daruriyyat, namun secara tidak langsung menuju ke arah dharuriyyat, seperti 

dalam hal memberi kemudahan dan kelonggaran. 

3. Tahziniyyat 

Kebutuhan tahziniyyat yakni kebutuhan yang tidak sampai kepada derajat 

dharuriyyat begitu pula tidak sampai kepada derajat hajiyyat, namun kebutuhan 

tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan bagi hidup 

manusia.
59

 

Konsep kemaslahatan dalam Islam dipahami sebagai sesuatu yang baik, 

serta dapat memberikan nilai manfaat kepada masyarakat banyak. Imam Al-

Ghazali sendiri memaknai maslahat sebagai usaha meraih dan mewujudkan 

manfaat.
60

 Artinya bahwa adanya upaya dari seseorang untuk menolak atau 

meminimalisir bahkan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi. 

Masalahat dalam pembagiannya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

1. Segi Kualitas dan Kepentingan 

Maslahat dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya dibagi menjadi 3 

                                                   
59 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 

348-350.  

60Al-Ghazali dalam Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar 

Penetapan Hukum Islam (Jurnal Justisia Vol. 1 No 04 Desember 2014), h. 352.  
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macam, yaitu: 

a. Maslahat daruriyyat; 

Maslahat daruriyyat adalah maslahat yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemasalahatan ini 

meliputi: 

1) Memelihara agama; 

2) Memelihara jiwa; 

3) Memelihara akal; 

4) Memelihara keturunan dan 

5) Memelihara harta.
61

 

b. Maslahat hajiyyat; 

Maslahat hajiyyat ini adalah kemasalahatn dalam menyempurnakan 

kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. 
62

 

c. Maslahat tahziniyyat. 

Maslahat tahziniyyat ini adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya 

dianjurkan untuk memakan makanan bergizi, berpakaian yang bagus dan lain 

sebagainya.
63

 

2. Segi kandungan maslahat 

Maslahat dilihat dari segi kandungannya dibagi menjadi 2, yaitu: 

                                                   
61Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1109.  

 

63Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1109.  
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a. Maslahat ammah; 

Maslahat ammah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan 

orang banyak. Hal ini tidak berarti kepentingan semua orang, tapi bisa dimaknai 

sebagai kepentingan untuk mayoritas orang. 

b. Maslahat khashshah; 

Maslahat khashshah yakni kemaslahatan pribadi. 

3. Segi berubah atau tidaknya 

Maslahat dari segi berubah atau tidaknya dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Maslahat Al-Tsubitsh; 

Maslahat al-tsubitsh adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak 

berubah sampai akhir zaman;
64

 

b. Maslahat Al-Mutaghayyirah 

Maslahat al-mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukumnya.
65

 

4. Segi keberadaan masalahat 

Jika dilihat dari segi keberadaannya, maslahat dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Maslahat mu‟tabarah; 

Maslahat mu‟tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara. Hal 

ini bermaksud bahwa ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis 

kemaslahatan tersebut.
66

 

b. Maslahat mulghah; 

                                                   
64Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1145.  

65Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1145.  

66Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1146.  
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Maslahat mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan 

dengan ketentuan syara‟.
67

 

c. Maslahat mursalah. 

Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung oleh syara‟ dan tidak pula dibatalkan/ ditolak oleh syara melalui dalil 

secara rinci.
68

 

D. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam 

suatu Negara melalui sarana-sarana hokum yang tersedia. Termasuk membantu 

subyek hokum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam 

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarabna dan sarana untuk 

memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasikan Negara, 

sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan 

pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa didalam 

suatu Negara serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat dari Negara 

itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hokum. 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hokum hadir dalam masyarakat 

adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan 

yang bias tertubrukkan satu sama lain. Pengkordinasian kepentingan-

kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi 

kepentingan-kepentingan tersebut.
69

 

Hokum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan 

                                                   
67Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1146.  

68Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1146. 

69 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.53. 
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kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya 

tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, 

dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hokum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hokum.
70

 

Selanjutnya menurut Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hokum 

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hokum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang reprensif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya 

dilembaga peradilan.
71

 

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya 

karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap 

itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan. Tapi 

juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili 

Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan 

dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk 

menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta 

untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan 

                                                   
70 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h. 69.  

 

71 Philipus M. Hadjon,  Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia  (Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, 1987),  h. 54 
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martabatnya.
72

 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa : 

“Prinsip perlindungan hokum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya 

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

pada masayarakat dan pemerintah.
73

 

Perlindungan hokum dalam bahasa inggris disebut legal protection, 

sedangkan dalam bahasa belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba 

memberikan pengertian perlindungan hokum sebagai perlindungan dengan 

menggunakan sarana hokum atau perlindungan yang diberikan oleh hokum, 

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu 

dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah 

hak hokum.
74

 Dapat dikatakan bahwa perlindungan hokum adalah perlindungan 

yang diberikan dengan berlandaskan hokum dan perundang-undang. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivis cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya 

kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekadar menjamin 

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum 

dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bagi penganut aliran 

ini janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi merupakan kepastian 

                                                   
72 Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta,  Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi (Bandung: 

PT. Remaja Rosada Karya, 1994), h. 64. 

73 Philipus M.Hadjon,  Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia , h. 38. 

74  Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (secretariat Jenderal dan Kepanitraan 

Mahkamah Konstitusi, 2008). h. 357. 
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yang harus diwujudkan.
75

 Positivisme hukum memandang perlu memisahkan 

antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang 

seharusnya, antara das sein dan das sollen). Dalam kacamata positivis, tiada 

hukum lain, kecuali perintah (law is a command of the lawgives).  

Menurut John Austin, hukum adalah perintah penguasa negara. Austin 

pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis : 1) hukum dan Tuhan untuk 

manusia (the divine laws), dan 2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai 

hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam : (1) hukum 

yang sebenarnya, dan (2) hukum yang tidak sebenarnya. 

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) 

meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh 

manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan 

kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh 

penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti 

ketentuan dari organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat 

unsure, yaitu (1) perintah (command), (2) saksi (sanction), (3) kewajiban (duty) 

dan (4) kadaulatan (sovereignity).
76

 

Dalam pengolahan yang lebih lanjut itu positivisme yuridis menentukan 

kenyataan-kenyataan dasar berikut yaitu :
77

 

a. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum itu 

mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (menurut comte dan 

spencer). Bukan juga karena hukum itu merupakan cermin dari suatu 

hukum alam. Dalam pandangan positivism yuridis hukum hanya 

                                                   
75 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum  (Ghalia Indonesia, Bogor, 2008), h.67. 

76 Darji Darmodiharjo & shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 113-114. 

77 Theo Hujibers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 
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berlaku, oleh karena itu mendapat bentuk positifisnya dari suatu 

institusi yang berwenang;  

b. Dalam mempelajari hukum hanya bentu yuridisnya dapat dipandang. 

Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan 

bentuk formalnya. Dengan ini bentuk yuridisnya hukum dipisahkan 

dari kaidah-kaidah hukum materil. 

c. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai 

bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel 

dan  bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis 

dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu 

pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Pada prinsipnya, Islam telah menjelaskan mengenai kewajiban nafkah 

iddah dan mut‟ah sebagai kewajiban suami dan sebagai hak istri untuk 

menerimanya. Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban tersebut 

didalamnhya, dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan sumi, 

dalam Peraturan Perundang-undagan telah diatur beberapa kewajiban suami 

akibat terjadinya perceraian.  

Implikasi hukum dipandang sebagai aspek dalam melihat penerapan 

dalam putusan perkara pemberian nafkah iddah dan mut‟ah pada perkara cerai 

talak, dengan melihat bagaimana hakim dalam memutuskan dan memberikan 

perlindungan dan kepastian terhadap perempuan atau istri akbiat dari perceraian 

tersebut. Sehingga dalam ini pada dasarnya untuk melakukan atau menjalankan 

putusan tersebut kita dapat melihat dasar hukum pemahaman tentang 

pemberian nafkah iddah dan mut‟ah yang dilihat dari Undang-Undang No. 1 

tahun 1974, kompilasi hukum islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 
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RI, dan al-Qur‟an. Dengan mengacu pada dasar  hukum tersebut pemahaman 

terkait kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh hakim dapat memberikan 

perlindungan dan kepastian terhadap perempuan atau istri yang ditinggalkan 

akibat timbulnya perceraian tersebut. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pasangan 

rumahtangga tentang kewajiban dan haknya terkait pemberian nafkah iddah dan 

mut‟ah dalam perkara cerai talak agar tidak ada yang dirugikan dalam 

permasalahan tersebut. 

Bagan Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLIKASI DALAM PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN 

MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK DI 

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA 

Implikasi dalam pemberian  

nafkah iddah dan mut‟ah pada 

perkara cerai talak   

 

Dasar Hukum 

UU No. 1 Tahun 1974 

Kompilasi Hukum Islam 

Yurisprudensi Putusan 

Mahkamah Agung RI No. 1354 

K/Pdt/2000 dan Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 280 

K/ AG/2004 

Al-Quran 

 

Terwujudnya perlindungan dan memberikan kepastian terhadap 

perempuan atau istri  terhadap pemberian nahkah iddah dan 

mut‟ah  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu 

penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-

undangan dan (in abstraco) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in 

concreto) yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata 

yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan 

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. 

Metode penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum 

dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. 

Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu 

gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan analitis, karena 

berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi 

dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian.  

Menggunakan metode deskriptif akan menyajikan data sesuai dengan 

apa adanya di lapangan mulai dari dinamika  ada dimasyarakat sampai kepada 

problematika hukum masyarakat terakait perceraian, sehingga nantinya 

diharapkan hasil dari penelitian ini membuka jalan bagi peneliti lainnya untuk 

mengadakan penelitian yang lebih mendalam khususnya  masalah dalam perkara 

pemberian nafkah iddah dan mut‟ah untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan terhadap perempuan .  
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Agama Makassar. Untuk memperoleh 

data informasi secara lengkap dan konkret, maka penulis melakukan penelitian 

di Pengadilan Agama Makassar, pemilihan lokasi ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa telah terjadi kasus dan putusan yang berkaitan dengan 

perkara cerai talak dalam pemberian nafkah iddah dan Mut‟ah.   

Fokus pada masalah implikasi dalam pemberian nafkah iddah dan 

mut‟ah pada perkara cerai talak. Sehingga obyek dalam penelitian ini yakni 

Pengadilan Agama Makassar Sulawesi Selatan, Hakim atau selaku pejabat 

yang berwewenang. Alasan mendasar peneliti memilih lokasi tersebut karena 

salah satu perkara pemberian nafkah iddah dan mut‟ah merupakan salah satu 

perkara yang menjadi angka tertinggi dalam tuntutan di Pengadilan Agama 

Makassar. Disisi lain juga sebagai istri yang telah diceraikan seharusnya di 

berikan kepastian akan perlindungan terhadap dirinya dan kelangsungan 

hidupnya kedepannya akibat dari diceraikan atau ditalak. Hal ini berdasarkan 

pengamatan penulis karena dalam perkara cerai talak dalam hal pemberian 

nafkah iddah dan mut‟ah yang paling berdampak adalah perempuan yang 

ditingggalkan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan alat analisis 

deskriptif dengan menggunakan Hukum. 

Penelitian ini menyangkut masalah Implikasi dalam Pemberian Nafkah 

iddah dan mut‟ah, maka perlu pendekatan hukum untuk membandingkan 

pengaplikasian yang ada dimasyarakat dengan aturan atau perundang-undangan 

yang berlaku, seperti KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta 

aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Pendekatan hukum sangat penting dalam penelitian ini karena melalui 

pendekatan hukum tersebut maka akan diketahui apakah Implikasi dalam 

pemberian nafkah iddah dan mut‟ah terhadap perkara cerai talak telah benar-

benar memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan. Dan dalam 

putusan hakim di lapangan  apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dan 

konsep  hukum atau kompilasi hukum islam itu berjalan sesuai dengan 

kodratnya, dan juga mengkaji putusan-putusan hakim dalam menetapkan 

putusannya tersebut dalam kajian ini yakni mengupas problematika dan masalah 

dalam memberikan kepastian terhadap perlindugan kepada perempuan atau istri 

yang ditinggalkan, dan juga khususnya bagi seluruh perempuan yang telah 

mengalami kasus dan perkara tersebut. 

Sehingga pendekatan hukum dipandang sangat cocok dalam penelitian 

ini karena fokus dari penelitian ini adalah masalah nafkah iddah dan mut‟ah dalam 

perkara cerai talak yang didalamnya mencakup masalah pemahaman hukum dan 

penerapan hukum.Pendekatan Normatif 

Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang menelusuri 

pendekatan Syari‟at Islam seperti Al-Qur‟an dan Hadist yang relavan dengan 

masalah yang akan dibahas. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini 

karena berkaitan dengan bagaimana Syariat islam memandang perkara dalam 

implikasi pemberian nafkah iddah dan mut‟ah pada perkara cerai talak. 

C. Sumber Data 

Dalam pengumpulan data dari informasi yang diperlukan penulis maka 

data yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: 

1. Sumber data primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian 

lapangan (field research) terutama dengan menggunakan metode 

wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber 
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informasi melalui wawancara responden yang bersangkutan dengan 

nafkah iddah dan mut‟ah , mulai dari hakim, penggugat dan tergugat, 

pejabat yang berwenang untuk menangani masalah nafkah iddah dan 

mut‟ah, beberapa nazhir dan beberapa prangkat pengadilan yang ada di 

Pengadilan Agama Makassar dan yang lainnya dianggap faham dalam 

permasalahan tersebut. 

2. Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

melalui penelitian kepustakaan (library research) terutama melalui 

penelusuran buku-buku dan mempelajari serta mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder meliputi 

Kompilasi Hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dan aturan lainnya yang terkait cerai talak , serta beberapa berkas 

putusan yang menjadi acuan dalam berkas penelitian penulis.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sanga penting dalam 

metode ilmiah, sebab pada umumnya data yang dikumpulkan untuk 

memperoleh data yang diperlukan selalu mempunyai hubungan metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dijelaskan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

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

data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran 

peneliti, dengan menggunakan metode: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut 

adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak 

langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku 

yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat dan dapat didengar. 



64  

 

 

Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi 

partisipan93. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang 

berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan 

masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulisbertindak 

langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan 

observasiatau pengamatan terhadap objek penelitian pada para 

hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. 

2. Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud dan 

tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dan 

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara 

(interview guide)94, teknik pengumpulan data melalui interview 

tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam 

hal ini Hakim Pengadilan Agama Makassar, sehingga data yang 

di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi 

instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan 

beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari 

informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. 

Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan 

diwawancara adalah Hakim di Pengadilan Agama Makassar kelas 

1A.  

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

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan 

topik pembahasan yang diteliti.95 Dokumen merupakan salah 
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satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan 

berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam 

suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil 

dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang 

diperoleh melalui observasi dan interview. 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dalam pola 

prosedur penelitian, karena instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan prinsip dan kelaziman dalam langka-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 menggukanan pedoman wawancara yang 

berbentuk daftar pertanyaan kepada informan. 

Subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran 

penelitian       atau sumber yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan 

objek penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Olehnya 

itu subjek penelitian yang dimaksud adalah lembaga Pengadilan Agama 

Makassar, pihak tergugat dan penggugat, Jadi berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dilihat bahwa subjek yang diteliti ditentukan langsung oleh peneliti. 

Selain itu karena mengingat penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) maka dibutuhkan instrumen tambahan untuk 

mendukung terlaksananya penelitian ini seperti menggunakan alat perekam 

suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat tulis. Tape recorder 
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digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera digital untuk 

mengambil gambar atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat dan catatan 

ini merupakan catatan lapangan. 

E. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik Pengolahan data yaitu mengkategorisasikan dan 

mengklasifikasikan data dengan tujuan pengolahan data yaitu untuk 

menyederhanakan data yang telah terkumpul. Teknis analisis data merupakan 

pengelolaan data melalui daata yang digunakan baik data primer maupun data 

sekunder akan diubah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya 

dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, 

menguraikan, dan menjelaskan hasil penelitian ini. 

Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data yang 

terkumpul adalah menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang 

dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum lalu kemudian diambil kesimpulan 

yang lebih bersifat khusus.  

F. Pengujian Keabsahan Data 

Pengolahan dan analisis data dikembangkan sesuai dengan keadaan data 

yang diperoleh. Pengolahan data terkait dengan validasi data. Validasi data 

adalah suatu kegiatan pengujian terhadap keobjektifan dan keabsahan data. 

Keabsahan data pada dasarnya bertujuan untuk menyanggah balik balik 

tuduhan kepada penelitian yang mengatakan penelitian tersebut tidak ilmiah, 

selain itu juga pemeriksaan terhadap keabsahan data juga merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari dari penelitian yang bersifat ilmiah. 

Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus termasuk 

kedalam pengujian data yang diperoleh. Keaabsahan data pada penelitian ini 
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mencakup uji Credibility (derajat kepercayaan), transferability (keterlihan), 

dependability (ketergantungan) dan confimability (kepastian) 

1. Kredibilitas 

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang 

kredibel dan dapat dipercaya dari persfektif partisipan dalam penelitian tersebut. 

Karena dari persesfektif ini tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk 

mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut 

pandang partisipan, karena partisipan merupakan orang-orang yang mampu 

menilai kredibilitas data yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Penelian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: metode trigulasi, 

ketekunan penelitian, perpanjangan pengamatan, analisis kasus dan 

memberchecking. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Upaya ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan 

narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh peneliti 

karena telah mempercayai peneliti. Selain itu perpanjangan pengamatan 

dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh 

sehingga data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya. 

Jika belum memenuhi kredibilitas data maka perpanjangan waktu 

pengamatan akan terus berlangsung. 

b. Peningkatan Ketekunan 

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari 

peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. hal ini berujuan untuk 

meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh dilapangan. Dengan demikian 

peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis mengenai apa 

yang diamati. 
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c. Trigulasi 

Trigulasi merupakan tekhnik mencari antara pertemuan pada suatu titik 

tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 

dari data yang telah ada. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bisa saja yang bertentangan dengan data yang didapatkan 

sebelumnya. Artinya bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan penelitian tersebut maka dapat dikatakan penelitian 

tersebut telah memenuhi kredibilitas penelitian. 

e. Member check 

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesui dengan apa yang diberikan oleh pemberi data oleh 

pemberi data (informan). Apabila data yang disepakati oleh para pemberi data, 

maka data tersebut valid. Pelaksanaan membercheck dilakukan dalam satu 

periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau 

kesimpulan. 

2. Transferbilitas 

Menurut sebuah persfektif kualitatif transferbilitas merupakan tanggung 

jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Penelitian kualitatif dapat 

meningkatkan transferbilitas dengan melakukan suatu pekerjaan terhadap 

konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral dalam penelitian 

tersebut. Sehingga orang yang ingin mentransfer hasil penelitian dengan konteks 

yang berbeda memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang 
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bagaimana transfer tersebut dapat diterima secara ilmiah. 

Maka dari itu, transferbilitas merupakan validasi eksternal yang 

digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau settingan yang lain dengan 

menunjukkan derajat ketetapan atau kelayakan hasil penelitian untuk diterapan  

pada suatu tempat dimana sampel penelitian itu diambil. Dengan demikian 

peneliti dalam memaparkan laporannya harus memberikan uraian secara rinci, 

jelas dan sistematis.sehingga pembaca dapat memahami penelitian tersebut 

sehingga memberikan jalan untuk mengaplikasikannya di tempat lain. 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas merupakan aspek yang menekankan perlunya peneliti 

memperhitungkan perubahan konteks yang terjadi. Kriteria ini dilakuakan untuk 

menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam menarik 

sebuah kesimpulan tehadap data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan kesalahan tersebut biasanya 

dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Kesalahan bisa saja 

disebabkan oleh  konteks yang berubah-ubah dalam penelitian sehingga dalam 

hal ini peneliti memiliki tanggung jawab terkait perubahan konteks tersebut. 

Oleh karena itu untuk mencegah masalah tersebut dibutuhkan auditor 

untuk mengecek kesalahan dalam penelitian ini, dan Auditor yang dimaksud 

disini yaitu Promotor dan kopromotor, yaitu kegiatan dimana peneliti mengecek 

kebenaran dan kesalahan temuan penelitian dengan mengkonfirmasikan sumber 

data informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan sesuai dengan 

yang dimaksud oleh informan. 

4. Konfirmabilitas 

Komfirmabilitas atau objektivitas yang merujuk kepada tingkat hasil 

penelitian yang dikomfirmasi oleh orang lain. Kriteria ini digunakan untuk 
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menilai hasil penelitian dengan cara mengecek data dan informasi serta 

interpertasi hasil penelitian yang didukung dengan materi yang ada. Metode 

komfirbilitas lebih menekankan kepada karakteristik data. Upaya ini digunakan 

untuk mendapatkan kepastian data yang diperoleh dari informan. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH 

DAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK 

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Makassar Kelas IA 

1. Sejarah Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar 

Pengadilan Agama Makassar kelas 1A beralamat di Jl. Perintis 

Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota 

Makassar. Nomor Telepon : (0411) 4794556; Nomor Fax : (0411) 8993744. 

Website : www.pa-makassar.go.idE-mail : pamakassar@yahoo.co.id
78

 

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut: 

a. SK Pembentukan Pengadilan Agama 

b. PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama  

c. UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  

Berdirinya Pengadilan Agama Makassar dapat dilihat dari 2 periode, 

yaitu: 

a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 

sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu 

itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja 

untuk mengankat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 

                                                   
78 Profil Pengadila Agama Makassar kelas 1A 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan. 

Diakses pada Tanggal 2 juli 2021, pukul 20.37 

http://www.pa-makassar.go.id/
mailto:pamakassar@yahoo.co.id
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan
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masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau 

hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika 

itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan 

dengan perkara nikah.Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi 

Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar 

adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain 

yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. 

Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. 

Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-

pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan 

pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan 

Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi 

wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum 

dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah 

Makassar. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 

menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang 

mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu 

berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang 

berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi 

diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957 
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Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah”. 
79

 

2. Wilayah Yurisdiksi 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota 

Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar 

dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 

14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 

(Lima Belas) Kecamatan. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Makassar dapat 

dilihat pada table di bawah ini: 
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1.  Biringkanaya Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, 
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2.  Bontoala Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala 
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Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, 

Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan 

Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru 

3.  Makassar Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya 

Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang 

Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini 

Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, 

Maricaya, Maricaya Baru 

4.  Mamajang Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto 

Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, 

Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, 

Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung 

Jawa, Tamparang Keke 

5.  Manggala Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, 

Tamangapa, Biring Romang, Bitowa 

6.  Mariso Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, 

Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, 

Panambungan, Tamarunang 

7.  Panakukkang Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, 

Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, 

Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru 

8.  Rappocini Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, 
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Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-

Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung 

9.  Tallo Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, 

La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, 

Rappojawa, Rappokalling, Suangga, Tallo, 

Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya, 

Buloa 

10.  Tamalanrea Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, 

Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea 

Jaya, Buntusu, Katimbang 

11.  Tamalate Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, 

Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, 

Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, Tanjung 

Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri 

12.  Ujung 

Pandang 

Baru, Bulo Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, 

Maloku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang 

Utara, Sawerigading 

13.  Ujung Tanah Camba Berua, Cambaya, Gusung, 

Pattingaloang, Pattingaloang Baru, Tabaringan, 

Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah Tanah 

14.  Kepulauan Sangkarrang Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau 

Barang Caddi, Pulau Kodingareng, Langkai, 
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3. Keadaan Gedung 

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 

Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor 

sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen 

seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan 

dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang 

meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut 

andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan 

sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 

Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke 

Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya 

Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M2dan Luas Bangunan 1.887,5 M2 . 

4. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa 

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 

Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros 

jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. 
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Lanjukang 

15.  Wajo Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, 

Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang
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Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. 

Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. 

Haya dan Nisma. Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. 

Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi 

(H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi 

Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini 

jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 

1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna 

untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah 

susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan 

dari masa ke masa : 

No. Nama Ketua Periode 

1. K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 

2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964 

3. K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976 

4. K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986 

5. Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996 

6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Tahun 1996 s/d Tahun 1998 

7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Tahun 1998 s/d Tahun 2004 

8. Drs. H. M. Tahir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2005 

9. Drs. Anwar Rahmad, M.H. Tahun 2005 s/d Tahun 2008 
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10. Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010 

11. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Tahun 2010 s/d Tahun 2013 

12. Drs. H. Usman S,SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014 

13. Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016 

14. Drs. H. Damsir, SH.,MH. Tahun 2016 s/d Tahun 2019 

14. Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. Tahun 2019 s/d Tahun 2020 

 

5. Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 

1) Izin beristri lebih dari seorang; 

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 

lurus ada perbedaan pendapat; 

3) Dispensasi kawin; 

4) Pencegahan perkawinan; 
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5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6) Pembatalan perkawinan; 

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8) Perceraian karena talak; 

9) Gugatan perceraian; 

10) Penyelesaian harta bersama; 

11) Penguasaan anak-anak; 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16) Pencabutan kekuasaan wali; 

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut; 

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 

bawah keuasaannya; 

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 
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21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain. 

b. Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

c. Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 

lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia. 

d. Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  

e. Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah 
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f. Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum 

yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

 

g. Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

h. sedekah 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu 

dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 

i. Ekonomi syari‟ah  

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syari'ah, antara lain meliputi:  

1) Bank syari'ah; 

2) Lembaga keuangan mikro syari'ah 

3) Asuransi syari'ah; 

4) Reasuransi syari'ah; 

5) Reksa dana syari'ah; 

6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 
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7) Sekuritas syari'ah; 

8) Pembiayaan syari'ah; 

9) Pegadaian syari'ah; 

10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 

11) Bisnis syari'ah; 

6. Fungsi 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili (judicial power) 

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan 

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, 

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan 

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 sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 
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Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta 

pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

d. Fungsi nasihat 

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) 

Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 

e. Fungsi administratif 

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 

administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : 

KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

f. Fungsi lainnya 

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain 

(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); 

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya 

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur 

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
81
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7. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan 

profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.” 

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih 

dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 

maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan 

bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era 

reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam 

pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang 

berwibawa. 

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke 

depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 

pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran 

keadilan masyarakat. 

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam 

proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan 

hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum 

dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah 

terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.  

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 

tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk 

mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah: 
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1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan; 

2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan; 

3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan; 

4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

b. Misi 

1) “Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” 

mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang 

bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses 

peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata 

transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi 

tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum 

yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap 

peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan 

selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal 

harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan 

kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman." 

2) “Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan 

merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan 

sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara 

maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk:  

a) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya; 

c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari 

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang 

cepat dan biaya perkara yang murah.  

d) Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya 

preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan 

pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara 

tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari 

masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat 

mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan." 

3) “Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. 

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola 

administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan 

terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi 

dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan 

birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan 

merupakan jalan menuju reformasi hukum." 

4) “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung 

makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan 
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prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, 

sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-

lain."
82

 

B. Aturan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Menururt Hukum Islam 

1. Aturan Pemberian Nafkah Iddah 

Wanita yang berada dalam masa iddah wafat tidak lagi berhak untuk 

mendapatkan nafkah, baik sedang dalam keadaan hamil ataupun tidak. 

Sementara wanita yang sedang berada dalam masa iddah talak atau fasakh, maka 

dalam Islam ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Mazhab Hanafi 

Perceraian yang terjadi di antara suami istri kadang melalui:  

1) Talak raj‟i; 

2) Talak bain;  

3) Fasakh atau pembatalan akad nikah,  

4) Akad nikah yang tidak sah atau karena; 

5) Kematian.
83

 

Menurut mazhab Hanafi, apabila perceraian terjadi karena talak raj‟i, 

maka istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Demikian 

pula bila istri di talak bain meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak 
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gugur, baik ia sedang hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak keluar dari rumah 

yang dipersiapkan untuk menuntaskan masa iddahnya. Bila istri keluar dari 

rumah tanpa izin dari suami, maka istri tersebut dianggap membangkang, 

sehingga gugurlah iddahnya.
84

  

b. Mazhab Maliki 

Menurut mazhab Maliki, wanita yang ditalak raj‟I wajib mendapatkan 

nafkah, baik dalam kondisi hamil atau tidak. Nafkahnya tidak gugur meskipun ia 

keluar dari rumah tempat ia menanti masa iddah, baik suami mampu mencegah 

istri atau tidak mampu mencegah untuk keluar dari rumah.
85

 

c. Mazhab Syafi‟i 

Nafkah iddah wajib untuk istri yang ditalak raj‟I, baik merdeka atau pun 

budah, baik hamil ataupun tidak. Bila suami memberinya nafkah karena dikira 

hamil, kemudian terbukti ia tidak hamil, suami boleh menarik kembali nafkah 

yang telah diberikan. Sementara untuk wanita yang ditalak bain dalam kondisi 

tidak sedang hamil, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sebab suami tidak 

memiliki kuasa terhadapnya. Sementara bila ia hamil, ia berhak mendapatkan 

nafkah hingga ia melahirkan.
86

 

d. Mazhab Hambali 

Wanita yang ditalak raj‟i wajib mendapatkan nafkah dengan seluruh 

jenisnya. Wanita yang ditalak bain dalam kondisi hamil, ia berhak mendapatkan 

nafkah, sementara bila ia tidak hamil, ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila 

                                                   

84Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 1103.  

85Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 1103.  

86Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 1105.   
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suami memberi nafkah karena dikira hamil, kemudian ternyata ia tidak hamil, 

suami berhak menarik kembali nafkah yang telah ia berikan.
87

 Terkait dengan 

nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain atau talak 3, dapat ditemui 

penjelasannya dalam sebuah hadis yang mengatakan:  

٠ذَ  ٠َ ض   ٓ َث  َالل  َع ج ذ   ٓ َع  ٌ هٍ، ب  ِ َ  ٍٝ َع  أ د  َل ش  : َل بي  ،  ٝ١ ٠َ ح   ٓ َث   ٝ١ ٠َ ح  ذَّصٕ  ب ح 

خَ   ّ َـ بؽ   ٓ َع  ،  ٓ  ّ ح  َاٌشَّ َع ج ذ   ٓ َث  خ   ّ  ٍ َع  َأ ثٟ   ٓ َع  ،  ْ َع ف ١ ب  ٓ َث  د   ٛ َالأ  ع   ٌٝ  ٛ  ِ

ٌ ج زََّ َا ب  ٙ ٍَّم  َؽ  ف ضٍ َح   ٓ َث  ٚ ش   ّ َع  َأ ث ب َّْ َأ  َل ١ ظٍ، ٕ ذ  َث   ً ع  َـ ؤ س  ، َؼ بئ ت   ٛ  ٘  ٚ َ خ ،

َ بء د  ءٍ،َـ ج   ٟ َش   ٓ  ِ ٍ ١ ٕ بَ َع  بٌَ ه   ِ الل َ  ٚ َ: ط زٗ  ،َـ م بي  ١شٍ،َـ غ خ  ١ٍٗ  َث ش ع  و   ٚ بَ  ٙ إ ٌ ١ 

َ: ٌَٗ  ،َـ م بي  ٌ ه  َر  د  ُ ،َـ ز و ش  ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ  ١ ٍ َالل َع  ٍَّٝ َالل َط  ع ٛي  َ»س   ٗ  ١ ٍ َع  ٌَ ه  ٌ ١ ظ 

شَ «ٔ ف م خ َ  ِ َ،َـ ؤ  : َل بي  َُّ ٠هٍ،َص  َش ش    َ َأ  َث ١ ذ  َـٟ  َر ع ز ذَّ  ْ َأ  ٘ بَ»٘ ب أ ح ٠َ ؽ ش ب ش   ِ َا ٍ ه  ر 

َ، َص ١ بث ه   ٓ ١ ع  َٝر ؼ   ّ َأ ع   ً ج  َس   َّٗ  ـئٔ  َ ، ٍَ زٛ  ى   ِ َ   َ َأ   ٓ َاث  ٕ ذ  َٞع  ز ذ   َاع  ، بثٟ  ح  أ ط 

ٟ ٕ١ ٔ َـ آر  ٍ ذ   ٍ َح  ٌَٗ  َ«ـ ئ ر ا د  َر و ش  ٍ ذ   ٍ َح  ب َّّ َـ ٍ  : َل بٌ ذ  َأ ث ََٟ،  ٓ َث  ٠ خ   ٚ ع ب  ِ َ َّْ أ 

َ :  ُ ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ  ١ ٍ َع  َالل  ٍَّٝ َط  َالل  ع ٛي  َس  ،َـ م بي  ط ج بٟٔ  َخ  ٍُ  ٙ أ ث بَج   ٚ َ،  ْ بَ»ع ف ١ ب َِّ أ 

َ،  ٌَٗ بي   ِ َ َلَ  ن   ٍٛ ع  ـ ظ  ٠ خَ   ٚ ع ب  ِ بَ َِّ أ   ٚ َ،  ٗ بر م  َع   ٓ بٖ َع  َع ظ  ع  ٠َ ؼ  ،َـ لا  ٍُ  ٙ َج  أ ثٛ 

َ  ٓ َث  خ   ِ َأ ع ب ٟ ح  ٔ ى  ٠ ذٍَا َص  »َ : َل بي  َُّ َص  زٗ  ،  ٘ خ َ»ـ ى ش   ِ َأ ع ب ٟ ح  ٔ ى  زٗ  ،َ«ا َـٕ  ى ح  ،

 َٗ َث  ز ج ط ذ  اؼ   ٚ ١ شًا،َ َخ   ٗ ـ ١ َاللَ   ً ع  ـ ج 
88 

 
Artinya: 

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami bahwa saya membaca 
di hadapan Malik bin Abd Allah bin Yazid  mantan sahay al-Aswad bi 
Sufyan, dari Abu Salamah bin Abd al-Rah{man dari Fat}imah binti Qais 
bahwa Abu Amru bin Hafs telah menceraikannya dengan talak tiga, 
sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil 
kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum, (Fatimah) pun 
menolaknya. Maka wakil (wakil Amru) berkata: Demi Allah, kami tidak 
punya kewajiban apa-apa lagi terhadap mu. Karena itu, Fatimah 
menemui Rasulullah saw., untuk menanyakan hal itu kepada beliau, 
beliau bersabda ; “Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah.” 
Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa „Iddahnya di 
rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: “Dia adalah 

                                                   
87Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 1109.   

88Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim. Juz. II (Beiru>t: Da>r al-Ihya‟ al-

Turas al-„Arabi, t.th), h. 1114. 
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wanita yang selalu dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, 
tunggulah masa „Iddah mu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia 
adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaian mu di sana, jika 
kamu telah halal (selesai masa „Iddah), beritahukanlah kepadaku.: Dia 
(Fatimah) berkata: Setelah masa „Iddah ku selesai, kuberitahukan hal itu 
kepada beliau bahwa Mu‟awiyah bin Abi>Sufya>n ada Abu> al-Jahm 
melamarku, lantas Rasulullah saw., bersabda: “ Abu Jahm adalah 
seseorang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya, 
sedangkan Mu‟awiyah adalah orang miskin, tidak memiliki harta, karena 
itu menikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Namun saya tidak 
menyukainya, beliau tetap bersabda: “menikahlah dengan Usamah.” Lalu 
saya menikah dengan Usamah, Allah memberikan limpahan kebaikan 
kepadanya hinga bahagia.

89
 

 

 Hadis di atas memberikan persepsi bahwa urusan jaminan kehidupan 

antara suami dan istri terputus karena adanya talak bain atau talak 3 yang 

dijatuhkan suami terhadap istrinya. 

2. Aturan Pemberian Nafkah Mut’ah 

Nafkah mut‟ah dalam Islam diartikan secara khusus sebagai pemberian 

suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.
90

 Kemudian dalam 

Islam pula dapat ditemui perbedaan pendapat mengenai nafkah mut‟ah. 

Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat di bawah ini: 

a. Ibnu Hazmin dan Al-Tabari  

Menurut Ibnu Hazmin dan Al-Tabari, bahwa nafkah mut‟ah wajib bagi 

setiap istri yang ditalak baik dia belum atau sudah dukhul, sesudah atau sebelum 

ditetapkan maharnya. Pendapat ini didasari keumuman perintah dari surah al-

Baqarah ayat 236.
91
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90Nurasiah, Hak Nafkah, Mut‟ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang 
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Qs. al-Baqarah/ 02:236 

َر َ  ٚ َأ  َّٓ غ ٛ٘   ّ َر   ُ بٌَ   ِ َ َإٌ  غ بء   ُ ز  َؽ ٍَّم   ْ َإ   ُ ٍ ١ ى  َع  ٕ بح  َج  خًَلَ  ٠ؼ  َـ ش  َّٓ  ٙ ػ ٛاٌَ  ف ش 

مًّبَ َح  ٚؾ  ع ش   ّ  ٌ َث ب ز بعًب  ِ َ  ٖ َل ذ س  م ز ش   ّ  ٌ َا  ٍٝ ع   ٚ َ  ٖ َل ذ س  ع  ٛع   ّ
 ٌ َا  ٍٝ َع  َّٓ  ٘ ز  عٛ   ِ  ٚ

 َٓ ١ ٕ غ  ح   ّ  ٌ َا  ٍٝ َع 

Terjemahnya: 

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang 

belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu beri mereka mut‟ah bagi yang mampu menurut 

kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, 

yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi 

orang-orang yang berbuat kebaikan. (Qs. Al-Baqarah/2:236)
92

 

Asbabun Nuzulnya :  

Allah Ta‟ala membolehkan laki-laki untuk menceraikan istri setelah 

menikah dan belum bercampur dengannya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim An-

Nakha‟i, dan Al-Hasan Al-Bashri mengatakan: “Al-Massu berarti menikah.” 

Bahkan si suami diperbolehkan untuk menceraikannya sebelum bercampur 

dengannya dan sebelum penentuan maharnya, jika si istri tersebut belum 

ditentukan maharnya, meskipun hal itu dapat mengakibatkan hatinya terluka. 

Oleh karena itu Allah Ta‟ala menyuruh memberinya mut‟ah (pemberian), yaitu 

sebagai ganti dari sesuatu yang hilang dari dirinya. Mut‟ah itu berupa sesuatu 

yang diberikan mantan suaminya yang ukurannya sesuai dengan 

kemampuannya.  

 

Tafsirannya :  

Bahwa mut‟ah itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. 
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Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah Ta‟ala dalam Surah Al-

Baqarah ayat 241 yang artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan 

(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut‟ah menurut yang ma‟ruf, sebagai 

suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” Juga berdasarkan firman-Nya 

dalam Surah Al-Ahzaab ayat 28 yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada 

istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka 

marilah supaya diberikan kepadamu mut‟ah dan aku ceraikan kamu dengan cara 

yang baik. ” Sedangkan mereka sudah dicampuri dan sudah pula ditentukan 

maharnya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa‟id bin Jubair, Abu 

Aliyah, Al-Hasan Al-Bashri, dan merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi‟i. 

Diantara mereka ada yang menjadikan pendapat ini sebagai qaul jadid yang 

sahih.  

Pada ayat berikut Allah menjelaskan hukum terkait perceraian antara 

suami dan istri yang belum dicampuri dan belum ditetapkan maskawinnya. 

Tidak ada dosa atau tidak apa-apa bagimu, wahai para suami, jika kamu 

menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, atau belum kamu 

campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, untuk tidak memberikan 

maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut‟ah, yaitu sesuatu yang 

diberikan sebagai penghibur kepada istri yang diceraikan, selain nafkah. Bagi 

yang mampu dianjurkan memberi mut‟ah menurut kemampuannya dan bagi 

yang tidak mampu tetap dituntut untuk memberi mut‟ah menurut 

kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut dan tidak menyakiti 

hatinya atau menyinggung perasaannya. Yang demikian itu merupakan 

kewajiban bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang dibuktikan 

dengan selalu siap berkorban.  

  

b. Ulama Malikiyah 
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Menurut kelompok Maliki, nafkah mut‟ah sunnah bagi setiap istri yang 

dicerai dalam semua keadaan, karena perkataan Allah pada akhir ayat haqqan ala 

al-muhsinin bermakna orang yang mampu. Dengan demikian amar yang ada 

pada ayat mut‟ah adalah perintah sunnah. Akhir ayat tersebut juga 

mengisyaratkan bahwa pemberian mut‟ah sebagai perbuatan orang yang hendak 

melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan pensifatan perbuatan sebagai ihsan 

tidak bermakna wajib. 

c. Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah mut‟ah wajib atas orang 

yang menceraikan istrinya sebelum dukhul dan belum ditentukan maharnya 

berdasarkan surah al-Ahzab ayat 49. 
93

 

 

َٰٓؤ َ   ٠ َ  ْ َأ   ً َل ج   ٓ  ِ َ َّٓ  ٘ ٛ  ّ ٍَّم ز  َؽ  َُّ َص  ٕ بد   ِ ؤ   ّ  ٌ َا  ُ ز  َٔ ى ح  َإ ر ا ا  ٕٛ  ِ َآ  ٓ ٠ َاٌَّز  ب  ٙ ٠ بأ ٠ 

احًبَ َع ش  َّٓ  ٘ ٛ ح  ع ش    ٚ َ َّٓ  ٘ ز  عٛ   ّ بَـ   ٙ  ٔ َر ع ز ذٚ  ذَّحٍ َع   ٓ  ِ َ َّٓ  ٙ  ١ ٍ َع   ُ بٌَ ى   ّ َـ  َّٓ  ٘ غ ٛ  ّ ر 

١لًاَ  ّ َج 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu 

kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah 

mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(Qs. Al-Ahzab/33:49)
94

 

 

 

Tafsirannya :  
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Bertakwalah kepada Allah setelah berusaha secara maksimal merupakan 

cara aman bagi orang yang beriman agar tidak putus asa. Bila seseorang telah 

berusaha mempertahankan perkawinan, namun pada akhirnya mesti berakhir 

dengan perceraian, maka hendaklah dia kembalikan persoalan tersebut kepada 

Allah yang Maha Bijaksana dalam ketetapan-Nya. Wahai orang-orang yang 

beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin yang mantap 

imannya, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, 

yakni melakukan hubungan intim suami istri dengannya, maka tidak ada masa 

idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah, 

yaitu imbalan materi sebagai penghibur hati akibat percerain, dan lepaskan serta 

ceraikan-lah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya agar mereka dapat 

menempuh jalan hidup yang terbaik untuk mereka. Ayat ini menuntun suami 

agar mempermudah proses perceraian apabila salah satu atau kedua pihak sudah 

tidak ingin lagi mempertahankan sebuah perkawinan.  

 

Dari ayat tersebut diatas dipahami bahwa lafal nakahtum (pernikahan) 

disebutkan dalam bentuk fiill mahdi yang menunjukkan telah 

terjadi/lampau,dilanjutkan dengan lafal thallaqtum (cerai/talak) disebutkan pula 

dalam bentuk fiil madhi yang menunjukkan telah terjadi, baru kemudian 

dilanjutkan dengan lafal famatti‟u (berilah mut‟ah) disebutkan pula dalam 

bentuk fiil amar yang menunjukkan perintah yang akan dilaksanakan dalam 

waktu segera atau mendatang. Dari tinjauan lughowiyah ayat di atas dapat 

dipahami bahwa talak dan beban kewajiban membayar mut‟ah maupun nafkah 

iddah adalah saling berkaitan dan jelas waktunya. 

Dengan demikian pula, urusan ikrar talak dan beban kewajiban 
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membayar mutah maupun nafkah iddah harus diperlakukan sebagai peristiwa 

hukum yang saling berkaitan juga. Keberadaan talak merupakan syarat mutlak 

atau  conditio sine quo non yang harus ada terlebih dahulu sebelum keberadaan 

mut‟ah maupun nafkah iddah. Seorang suami harus dinyatakan terlebih dahulu 

telah menceraikan isterinya sebelum ia dibebani/dihukum untuk membayar 

nafkah iddah atau mut‟ah. Hubungan antara sebab akibat kedua hal tersebut 

merupakan suatu penalaran logis dalam penerapan hukum.  

Selain keadaan ini mut‟ah sunnah diberikan. Sedangkan bagi istri yang 

dicerai sebelum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami 

memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan. 

d. Imam Syafi‟I dan Imam Hambali 

Menurut Imam Syafi‟i dan Hambali nafkah mut‟ah yang wajib diberikan 

kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum dukhul tetapi sudah 

ditentukan maharnya. Dasar dari pendapat ini adalah surah al-Baqarah ayat 241 

dan 237.
95

 

Qs. Al-Baqarah/ 2:241 

 َٓ ١ زَّم   ّ  ٌ َا  ٍٝ مًّبَع  َح  ٚؾ  ع ش   ّ  ٌ ز بع َث ب  ِ َ ط ٍَّم بد   ّ  ٍ  ٌ  َٚ
Terjemahnya: 

Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut‟ah menurut 

cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Qs. 

Al-Baqarah/2:241).
96

 

Asbabun Nuzul: 
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 Diriwayatkan oleh ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu zaid. Bahwa 

ketika turun ayat,... wa matti‟uuhunna „alal muusi‟i qadaruhuu wa „alal muqtiri 

qadaruh... (... dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah (pemberian) kepada 

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (al-Baqarah: 236), berkatalah seorang laki-laki: “jika 

keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku akan 

melakukannya, “maka turunlah ayat ini (al-Baqarah: 241), yang menegaskan 

kewajiban suami untuk memberi bekal kepada istrinya yang telah diceraikan.  

Tafsirnya:  

 Tiap-tiap perempuan yang dicerai berhak menerima mut‟ah sebagai 

hiburan dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan 

hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah yang oleh karenanya 

ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas istrinya dengan 

ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik 

atau menceraikannya dengan baik.  

 Menurut penulis, Perempuan berhak menerima mut‟ah dari bekas suami 

sebagai tanda kenang-kenangan atau bentuk terimakasih suami kepada istri 

karna dari awal nikah bekas suami meminta isrri dengan baik-baik dan juga 

wajib untuk bekas suami istri untuk menceraikannya dengan cara baik-baik. 

Qs. Al-Baqarah/ 2:237 

 

بَ  ِ َ ؿ  خًَـٕ  ظ  ٠ؼ  َـ ش  َّٓ  ٙ  ٌَ  ُ ز  ػ  ل ذ َـ ش   ٚ َ َّٓ  ٘ غ ٛ  ّ َر   ْ َأ   ً َل ج   ٓ  ِ َ َّٓ  ٘ ٛ  ّ ٍَّم ز  َؽ   ْ إ   ٚ

َ ة  َأ ل ش  ا فٛ  َر ع   ْ أ   ٚ َ َإٌ  ى بح  ذ ح  م  َع   ٖ َٞث ١ ذ  ز 
َاٌَّ  ٛ ف  ٠َ ع   ٚ َأ   ْ فٛ  ٠َ ع   ْ َأ  َإ لََّ  ُ ز  ػ  ـ ش 

َث ١َ   ً ٌ ف ؼ  اَا  ٛ ٕ غ  َر  لَ   ٚ َٜ  ٛ ٍزَّم  ١شَ ٌ  َث ظ   ْ  ٍٛ  ّ بَر ع   ّ ث   َ َاللََّّ َّْ َإ   ُ  ٕ ى 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), 

padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua 
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dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau 

dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di 

antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

(Qs. Al-Baqarah/2”237).
97

 

Tafsirannya:  

(dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum mencampuri mereka, 

padahal kamu sudah menetapkan mahar, maka bayarlah separuh dari yang telah 

kamu tetapkan itu). Ini menjadi hak mereka, sedangkan yang separuhnya lagi 

kembali kepadamu, (kecuali) atau tidak demikian hukumnya (jika mereka itu), 

maksudnya para istri itu memafkaan mereka hingga mereka tidak mengambilnya 

(atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah), yaitu suami, 

maka mahar diserahkan kepada para istri-istro itu semuanya. Tetapi menurut 

keterangan yang diterima dati Ibnu Abbas, wali boleh bertindak sepenggantinya, 

bila wanita itu mahjurah (tidak dibolehkan bertasaruf) dan hal ini tidak ada dosa 

baginya, maka dalam hal ini tidak ada dosa baginya, maka dalam hal ini tidak 

ada kesulitan (dan bahwa kamu memafkan itu) „an‟ dengan mashdarnya menjadi 

mubtada‟ sedangkan khabarnya ialah (lebih dekat kepada ketakwaan. Dan 

jangan kamu lupakan keutamaan di antara kamu), artinya saling menunjukkan 

kemurahan hati, (sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) 

dan akan membalasmu sebaik-baiknya.  

 

Ibn Jaza memberikan kesimpulan bahwa pemberian mut‟ah terbagi 

menjadi 3 keadaan, yakni: 

a. Istri yang ditalak sebelum dukhul dan sebelum ditentukan maharnya, kepada 

mereka wajib diberikan nafkah mut‟ah; 
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b. Istri yang ditalak sesudah dukhul kepada mereka wajib diberikan mut‟ah 

baik maharnya sudah ditentukan atau belum; 

c. Istri yang ditalak karena carat istri secara fisik atau karena pemutusan secara 

fasakh, khulu‟ dan li‟an, maka dalam hal ini semua tidak wajib memberikan 

mut‟ah. 

Mengenai ukuran nafkah mut‟ah dalam Islam, ulama juga turut 

memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

a. Menurut Ulama Malikiah, Hanabilah dan Syafi‟iyah mengatakan bahwa 

ukuran nafkah mut‟ah disesuaikan dengan keadaan suami berdasarkan 

firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 236.
98 

 

َ  ُ ى  ٔ ف غ  َأ  َـٟ   ُ ز   ٕ  ٕ َأ و   ٚ َأ  َإٌ  غ بء  ج خ  ط  َخ   ٓ  ِ َ  ٗ َث   ُ ز  ػ  بَع شَّ  ّ َـ ١  ُ ٍ ١ ى  َع  ٕ بح  َج  لَ   ٚ

 َٛ َل  ا  ٌٛ َر مٛ   ْ َأ  َإ لََّ ا شًّ َع  َّٓ  ٘ ذٚ  اع   ٛ َر  َلَ   ٓ ٌ ى   ٚ َ َّٓ  ٙ  ٔٚ َع ز ز و ش   ُ َّى  َأٔ  َاللََّّ   ُ  ٍ لًََع 

 َ َاللََّّ َّْ ٛاَأ   ّ  ٍ اع   ٚ َ   ٍٗ َأ ج  ز بة  ٌ ى  َا ٍ ػ  ٠َ ج  زَّٝ َح  ٛاَع م ذ ح َإٌ  ى بح   ِ َر ع ض  لَ   ٚ َ ٚـبً ع ش   ِ

 َُ ١ ٍ َح  س  ؼ فٛ   َ َاللََّّ َّْ ٛاَأ   ّ  ٍ اع   ٚ  َٖٚ ز س  َـ بح   ُ ى  ٔ ف غ  َأ  بَـٟ   ِ َ  ُ  ٍ   ٠ ع 

 Terjemahnya: 

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang 

belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu beri mereka mut‟ah bagi yang mampu menurut 

kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, 

yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi 

orang-orang yang berbuat kebaikan.
99

 

Asbabun Nuzulnya :  

Allah Ta‟ala membolehkan laki-laki untuk menceraikan istri setelah 
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menikah dan belum bercampur dengannya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim An-

Nakha‟i, dan Al-Hasan Al-Bashri mengatakan: “Al-Massu berarti menikah.” 

Bahkan si suami diperbolehkan untuk menceraikannya sebelum bercampur 

dengannya dan sebelum penentuan maharnya, jika si istri tersebut belum 

ditentukan maharnya, meskipun hal itu dapat mengakibatkan hatinya terluka. 

Oleh karena itu Allah Ta‟ala menyuruh memberinya mut‟ah (pemberian), yaitu 

sebagai ganti dari sesuatu yang hilang dari dirinya. Mut‟ah itu berupa sesuatu 

yang diberikan mantan suaminya yang ukurannya sesuai dengan 

kemampuannya.  

 

Tafsirannya :  

Bahwa mut‟ah itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. 

Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah Ta‟ala dalam Surah Al-

Baqarah ayat 241 yang artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan 

(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut‟ah menurut yang ma‟ruf, sebagai 

suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” Juga berdasarkan firman-Nya 

dalam Surah Al-Ahzaab ayat 28 yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada 

istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka 

marilah supaya diberikan kepadamu mut‟ah dan aku ceraikan kamu dengan cara 

yang baik. ” Sedangkan mereka sudah dicampuri dan sudah pula ditentukan 

maharnya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa‟id bin Jubair, Abu 

Aliyah, Al-Hasan Al-Bashri, dan merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi‟i. 

Diantara mereka ada yang menjadikan pendapat ini sebagai qaul jadid yang 

sahih.  

Menurut penulis, Ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap isteri 

yang telah digauli, baik sebelum maupun setelah mereka menyepakati jenis atau 
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kadas mas kawin. Walaupun kamu, wahai para suami yang menceraikan 

isterinya dalam kasus diatas, tidak berkewajiban membayar sesuat, sungguh 

bijaksana jika kamu memberikan sesuatu kepadanya karena itu hendaklah kamu 

berikan suatu mut‟ah (pemberian pada mereka), ini karena perceraian telah 

menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati isteri dan keluarganya, 

bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagai ganti 

rugi atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan mantan isteri 

dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya diserahkan 

kepada kecelakaan mantan suami.
100

 

 

b. Menurut Hanafiyah mengatakan bahwa ukuran nafkah mut‟ah disesuaikan 

dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata ma‟ruf dalam surah al-

Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi istri. 

c. Pendapat lain dari sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah mengatakan 

bahwa ukuran nafkah mut‟ah harus mempertimbangkan keadaan kedua belah 

pihak. 

Sedangkan untuk jumlah dari nafkah mut‟ah itu sendiri, ulama juga turut 

memberikan pendapatnya, sebagai berikut: 

a. Hanafi dan Syafi‟I menyerahkan penetapan jumlah nafkah mut‟ah kepada 

hakim karena syariah tidak menentukan jumlah seccara pasti dan hal-hal 

yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk 

memutuskannya dengan melihat keadaan. 

b. Menurut sebagian ulama Hanabilah, jumlah tertinggi nafkah mut‟ah bagi 
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yang kaya adalah kira-kira seharga dengan seorang budah dan bagi yang 

miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak 

membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan dan 

gambaran; 

c. Kalangan hanafi mengemukakan bahwa jumlah nafkah mut‟ah disesuaikan 

dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda 

atau selimut. Pendapat lain membatas jumlah tertinggi dengan setengah 

mahar mitsil, sedangkan yang terendah tidak kurang dari 5 dirham. Dari 

berbagai pendapat ini terlihat bahwa ulama Hanafiyah yang membolehkan 

menentukan harga nafkah mut‟ah secara pasti dan mutlak atas suami, 

merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan. 

Dari beberapa pandang di atas terkait dengan nafkah iddah dan nafkah 

mut‟ah, pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap 

sunnah. Namun kecenderungan dari para ulama adalah nafkah iddah dan nafkah 

mut‟ah hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan 

berbagai ketentuan.
101

 

 

C. Prespektif Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Memutuskan 

Pemberian Nafkah iddah Dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak 

Dalam tatanan praktis, pengadilan agama memegang peran penting 

dalam memutus perkara kaitannya dengan perceraian. Pengadilan agama 

diberikan kewenangan secara relative dan absolute untuk menyelesaikan perkara 
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yang diajukan kepadanya. Kewenangan relative adalah kekuasaan dan 

wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang 

sama atau wewenang yang berhubungan dengan hukum antara pengadilan 

agama dalam lingkungan peradilan agama.
102

 Sementara kewenangan absolute 

adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa 

kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan pengadilan agama 

adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di 

kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.
103

 

Di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Makassar, 

sebelum hakim memberikan putusan dalam perkara yang diajukan kepadanya, 

maka terlebih dahulu hakim membuka peluang antara kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk berdamai dengan jalan mediasi. Mediasi dalam arti langkah 

yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau 

lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.
104

 

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 juga memberikan 

penjelasan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

mediator.
105

 Hal ini sesuai dengan asas yang dipegang di Pengadilan Agama, 

yakni asas wajib mendamaikan. 
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Seperti dalam hal perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan, 

sebelum sampai pada tahap putusan, maka upaya pertama yang dilakukan 

seorang hakim dalam menangani perkara adalah melakukan mediasi antara 

kedua belah pihak. Hakim harus mengingatkan hak-hak yang dimiliki seorang 

istri sebelum bercerai ada yang dimaksud nafkah Iddah. Hakim aktif 

menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui, hakim berkewajiban mendamaikan 

terlebih dahulu apabila ada perkara dan persoalannya tidak berat biasanya hakim 

berhasil mendamaikan sehingga tidak jadi bercerai, karena ada kepuasan 

tersendiri sebagai seorang hakim apabila kita berhasil membuat keduanya 

mempertahankan rumah tangganya. Kalau tidak berhasil ada mediator tapi jika 

tidak behasil mediatornya barulah kita proses tersebut.
106

 

 

Mengenai pemberian nafkah iddah dan mut‟ah, terkadang pendapat dari 

pihak istri dan suami sulit dipertemukan. Apabila ditemui kesulitan dalam 

mempertemukan pendapat kedua belah pihak, maka hakim lah yang akan 

mengambil alih mencari titik temu. Sebagaimana hasil wawancara penulis 

dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar. 

Disinilah langsung peran Hakim untuk mengambil alih untuk 

menemukan titik temu yang selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan 

itulah akan dibawa ke putusan. Akan tetapi jika terjadi deklok atau istri 

tetap pada keinginannya atau juga biasanya suami tidak mau sama sekali 

menafkahi meskipun suami mampu maka Hakim yang 

mempertimbangkan sesuai kemampuan yang suami miliki.
107

 

Putusan hakim sebagai produk hukum terhadap perkara yang diajukan 
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kepadanya, haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

dalam memutus perkara tersebut. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

memutus nafkah iddah dan mut‟ah di Pengadilan Agama Makassar, penulis telah 

memilih 3 putusan hakim untuk dianalisis lebih lanjut sebagai berikut: 

 

1. Putusan Nomor 505/Pdt. G/2021/PA Mks. 

a. Duduk Perkara 

1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang 

menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 1989 di Kecamatan 

Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan 

Akta Nikah No. 461/30//PW 01/II/89 yang di keluarkan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang pada 

tanggal 12 April 1989; 

2) Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dengan 

Termohon telah hidup bersama sebagai suami-istri selama 29 

tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan 

Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pemohon terakhir bertugas di 

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tahun 2014 dan 

terakhir tahun 2020, dikaruniai 4 ( empat) orang anak yang 

bernama: ANAK, umur 31 tahun; ANAK, umur 28 tahun; 

ANAK, umur 24 tahun; dan ANAK, umur 14 tahun; 

3) Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah 
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tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan: Masalah anak dan merambat 

ke masalah keluarga (saudara); Pada saat terjadi pertengkaran, 

Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa 

Termohon tidak suka dengan kakakmu, Termohon hanya pura-

pura baik dan pada saat itu Pemohon menelpon kakak Termohon 

sehingga kakak dan orang tua Pemohon tidak mau lagi datang ke 

rumah Pemohon; 

4) Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih dan 

bertengkar, Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan nada 

keras bahwa Pemohon anjing, PKI, dan sejak saat itu sudah tidak 

ada lagi kecocokan dan sudah sering terjadi pertengkaran; 

5) Bahwa pada bulan November 2019, sewaktu Pemohon masih 

bertugas di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros 

Termohon membuntuti Pemohon ikut ke rumah di Bantimurung. 

Setelah sampai di rumah Termohon berteriak-teriak diluar rumah 

mempermalukan Pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak 

pantas dan bahkan mengambil pisau mengancam Pemohon, 

namun Pemohon berhasil merebut pisau tersebut sehingga tidak 

terjadi apa-apa; 

6) Bahwa sejak menikah tahun 1989, ATM gaji, Termohon yang 

pegang sampai Pemohon pensiun bulan Januari tahun 2021, dan 

setelah Pemohon MPP (tidak masuk kantor lagi) Pemohon tinggal 
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di Bone di rumah kakak sejak Februari 2020, namun pada bulan 

Mei 2020 pada bulan november 2019 Pemohon kembali ke rumah 

di Makassar selama 1 bulan dengan harapan Termohon bisa 

berubah, namun Termohon tidak berubah bahkan Pemohon 

dipermalukan lagi, sehingga Pemohon memutuskan untuk 

meninggalkan rumah dan kembali tinggal di rumah kakak di 

Bone sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini, dan sejak itu pula 

Termohon tidak lagi mengirimkan Pemohon uang untuk 

kebutuhan sehari-hari sehingga Pemohon pinjam uang sama 

kakak; 

7) Bahwa pada bulan November 2019 Termohon menyampaikan 

kepada Pemohon bahwa Termohon dari Pengdilan Agama hendak 

mengajukan gugatan cerai namun karena Pemohon masih 

berstatus anggota TNI aktif maka gugatan tersebut ditolak karena 

harus ada surat izin dari kesatuan Pemohon; 

Berdasarkan duduk perkara di atas, pihak pemohon/ suami mengajukan 

konvensi/ gugatan asli ke Pengadilan Agama Makassar agar memberikan izin 

kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap termohon. 

Menanggapi konvensi yang diajukan oleh pihak pemohon, maka pihak termohon 

mengajukan rekonvensi, yang pada intinya sebagai berikut: 

1) Membebankan pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

nafkah iddah kepada rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00(dua 

puluh lima juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar 
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talak diucapkan; 

2) Menetapkan rumah yang beralamat Paccerakang yang sekarang 

disebut Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota 

makassar merupakan nafkah Mut‟ah yang diberikan sebagai 

hadiah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi; 

b. Putusan hakim 

Putusan hakim dalam perkara di atas terkait dengan nafkah iddah dan 

nafkah mut‟ah, pada intinya sebagai berikut: 

1) Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat Nafkah 

iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta 

lima ratusribu rupiah); 

2) Menghukum Tergugat untuk memberi Mut‟ah kepada Penggugat 

berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Paccerakkang, 

Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar. 

c. Pertimbangan hakim 

Pada kasus ini hakim Pengadilan Agama Makassar mengabulkan 

permintaan pihak termohon terkait dengan nafkah iddah dan mut‟ah. 

Dikabulkannya tuntutan termohon berdasarkan pertimbangan hukum bahwa: 

landasan hukum kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isteri 

disebabkan putusnya perkawinan karena cerai talak atau karena atas kehendak 

suami maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas 

isteri, kecuali bekas isteri telah berbuat nusyus; 
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Hal ini sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatakan bahwa: 

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya 

kecuali ia nuzyus.
108

  

Walaupun dalam hal memutus nafkah iddah, tidak sama antara nominal 

yang diminta oleh termohon dengan yang diputuskan oleh hakim. Hal ini 

didasari pertimbangan fakta bahwa pemohon pada awal perkawinannya bekerja 

sebagai Anggota TNI- AD, tetapi sekarang sudah berstatus sebagai 

purnawirawan TNI yang bergaji sekitar empat juta lebih. 

Artinya bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 

1A, tidak hanya memutus berdasarkan hukum, namun juga melihat fakta 

mengenai kondisi para pihak, agar memenuhi rasa keadilan.  

Sementara terkait dengan nafkah mut‟ah berupa rumah yang diminta oleh 

termohon, hakim Pengadilan Agama Makassar, turut mengabulkan dengan 

pertimbangan bahwa pemohon telah menyanggupi untuk memberi mut‟ah 

kepada termohon berupa sebuah rumah di Kelurahan Pacerakang, kecamatan 

Biringkanaya, kota Makassar. 

2. Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Mks 

a. Duduk perkara 

1) Bahwa pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1993, bertepatan 05 Rabiul 

Awal 1414 Hijriah, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon 
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dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan 

tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-

112/Kua.21.12.11/PW.01/03/2021 tanggal 01 Maret 2021;  

2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan 

kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, warahmah) berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa;  

3) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung tinggal 

bersama di rumah yang mereka kontrak di daerah Sudiang, Kota 

Makassar, selanjutnya beberapa tahun kemudian, Pemohon dan 

Termohon membeli rumah untuk mereka tinggali bersama di Kelurahan 

Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;  

4) Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah 

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 5 

(lima) orang anak yakni: ANAK, Perempuan, Lahir di Ujung Pandang 

tanggal 15 Juli 1994; ANAK, Perempuan, Lahir di Ujung Pandang 

tanggal 01 Februari 1998; ANAK, Laki-Laki, Lahir di Makassar tanggal 

13 Juli 2000; ANAK, Laki-Laki, Lahir di Makasssar tanggal 05 Oktober 

2002; ANAK, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 06 Maret 2010;  

5) Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2012 keadaan rumah 
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tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon meninggalkan rumah 

dan pisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2013 hingga saat ini yang sudah 

berlangsung selama ± 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, antara Pemohon 

dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai 

suami istri sampai sekarang serta Pemohon tidak pernah lagi memberikan 

nafkah lahir kepada Termohon, kecuali nafkah untuk anaknya; 

6) Bahwa ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon 

sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang 

disebabkan antara lain: Termohon tidak pernah menghargai keberadaan 

orang tua dari Pemohon; Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, 

bahkan Termohon sering menghina dan mengusir keluarga Pemohon 

yang datang berkunjung di rumah; Termohon tidak taat dengan perintah 

Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon 

jika dinasehati, malah selalu membantah dan melawan perkataan atau 

nasehat dari Pemohon;  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A c.q. Majelis Hakim 

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Menanggapi hal tersebut, pihak termohon 

mengajukan rekonvensi terkait dengan nafkah iddah dan mut‟ah sebagai berikut: 
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1) Nafkah Iddah Tiga Bulan Gaji 3 Bulan x Rp 5.841.800,- = Rp 

17.525.400,- 

2) Nafkah mut‟ah/ Kenang-kenangan= Rp 50.000.000,- 

b. Putusan hakim 

Dalam perkara ini hakim memutus nafkah iddah dan nafkah mut‟ah 

sebagai berikut: 

1) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000, (tuju juta lima ratus 

ribu rupiah); 

2) Mut‟ah dalam bentuk uang sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta 

rupiah); 

c. Pertimbangan Hakim 

Terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut‟ah, hal yang menjadi 

pertimbangan hakim adalah penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berjumlah 

Rp5.841.800/ perbulan dan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 

Rekonvensi membina rumah tangga yakni dari Tahun 1993 atau lebih kurang 28 

tahun. Artinya bahwa kesanggupan suami juga mempengaruhi nominal nafkah 

iddah dan nafkah mut‟ah yang akan diberikan kepada mantan istrinya. 

Sebagaimana diungkap oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar 

yang mengatakan bahwa:  

Dalam memberikan putusan mengenai besarnya nafkah iddah dan nafkah 

mut‟ah, hakim selalu melihat kepada 2 faktor, yakni jumlah besaran 

nafkah yang diminta oleh istri dan hakim melihat pula kesanggupan 

suami.
109
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3. Putusan Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Mks 

a. Duduk perkara 

1) Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya 

berlangsung di Kab. Pinrang pada hari Jum‟at, Tanggal 06 Oktober 2000 

M atau bertepatan pada Tanggal 08 Rajab 1421 H sebagaimana tercatat 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten 

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 170/07/X/2000 Tanggal 12 Oktober 2000;  

2) Bahwa pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal 

bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, 

pada tahun 2007 berpindah tempat tinggal di Kel/Desa Manjahlega, Kec. 

Rancasari, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, pada awal tahun 2010 

tinggal di Kel/Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, dan terakhir 

tinggal bersama di Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 

Prov. Sulsel;  

3) Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah 

mencapai 20 (dua puluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pernah rukun dan 

harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah 

dikarunia keturunan/anak yang masing-masing bernama: ANAK, lahir di 

Pinrang pada Tanggal 31 Juli 2001 yang kini berusia 19 (sembilan belas) 

tahun 9 (sembilan) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 09 

Oktober 2007 yang kini berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan; 
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ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 26 September 2014 yang kini 

berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada 

Tanggal 10 Mei 2018 yang kini berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;  

4) Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon 

terjadi setelah kelahiran anak ke-4 (empat) tepatnya pada pertengahan 

tahun 2018, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang 

terjadi secara terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: 

Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang 

istri dalam hal memberikan atau memenuhi kebutuhan baik lahir (seperti 

bermalas-malasan menyiapkan makan, minum, pakaian, dll) maupun 

batin (hubungan suami istri) kepada Pemohon dengan alasan sedang 

menjalankan program KB (Keluarga Berencana) atau karena datang 

bulan (menstruasi), padahal Pemohon mengetahui bahwa Termohon 

telah atau bahkan sedang tidak berhalangan; Termohon sering 

meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon, terlebih 

apabila Pemohon harus keluar kota karena alasan pekerjaan; Bahwa 

puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon 

terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020, yang untuk selanjutnya setelah 

kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama 

tanpa izin dari Pemohon dan tinggal untuk sementara waktu di kediaman 

orang tuanya di Kel/Desa Galanggang, Kec. Batujajar, Kab. Bandung 

Barat dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang 

lebih 13 (tiga belas) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi 
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hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih tetap 

memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak-anaknya;  

5) Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah 

tangga dengan berusaha menyelesaikan permasalahan/kemelut dalam 

rumah tangganya secara kekeluargaan, bahkan pihak keluarga serta orang 

tua dari Pemohon telah beberapa kali menasehati, namun upaya-upaya 

tersebut tidak berhasil dan Termohon tetap tidak dapat mengubah sikap, 

sifat, dan perbuatannya tersebut;  

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan 

Agama Makassar, agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan 

talak satu raj‟i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama 

Makassar. Dalam perkara ini, termohon tidak mengajukan rekonvensi, bahkan 

termohon tidak hadir dalam pemeriksaan perkara, sehingga hakim memberikan 

putusan secara verstek. 

b. Putusan hakim 

1) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar; 

2) Menghukum Pemohon untuk memberikan mut‟ah dalam bentuk uang 

kepada Termohon sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) 

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka 

sidang Pengadilan Agama Makassar; 

 

c. Pertimbangan hakim 



115  

 

 

Jika diamati kasus di atas di atas, hakim Pengadilan Agama Makassar 

memberikan putusan bahwa pemohon dihukum untuk memberikan nafkah 

mut‟ah namun tidak dihukum memberikan nafkah iddah. Pemberian nafkah 

mut‟ah ini didasarkan pertimbangan bahwa perceraian diajukan oleh pemohon/ 

suami kepada istrinya, maka sebagai kenang-kenangan pemohon harus 

memberikan nafkah mut‟ah kepada mantan istrinya.  

Pemohon tidak dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan 

istrinya, karena sesuai dengan duduk perkara dan keterangan yang diberikan 

oleh saksi persidangan bahwa mantan istri dalam kondisi nuzyus. Pernyataan di 

atas, sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang hakim di 

Pengadilan Agama Makassar, yang mengatakan bahwa:  

Menentukan besaran kadar untuk nafkah Iddah dan mut‟ah, sudah diatur 

dalam UUD Kompilasi Hukum Islam. Dalam komplikasi Hukum Islam 

pasal 152 juga disebutkan bahwa istri yang Nusyuz tidak berhak 

mendapatkan nafkah Iddah, tetapi tersebut berhak mendapatkan mut‟ah 

karena berupa kenang-kenangan.
110

 

Dari ketiga kasus di atas, penulis melihat bahwa hakim Pengadilan 

Agama Makassar mewajibkan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut‟ah 

kepada mantan istri. Hal ini pula diungkapkan oleh salah seorang hakim 

Pengadilan Agama Makassar, yang mengatakan bahwa: 

Cerai talak itu ada semacam SOPISIO secara otomatis Hakim 

mewajibkan untuk membayar Iddah dan Mut‟ah karena merupakan 

kewajiban moril sebagai seorang suami. Diminta atau tidak diminta harus 

diperhatikan hak-hak perempuan untuk memberikan sebagai rasa 

tanggungjawab. Pertimbangan nafkah yang diberi saat masih rukun dan 

saat ingin cerai. Merupakan tanggung jawab suami untuk memberikan 

kewajiban tersebut karena dalam proses masa Iddah artinya dalam kurun 
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waktu tersebut apabila seorang istri yang tidak punya pekerjaan sebelum 

(menikah lagi) sebelum habis masa Iddah nya masih merupakan 

tanggungjawab suami, kecuali istri dalam keadaan nuzyus.
111

 

Pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar yang mewajibkan nafkah 

iddah dan mut‟ah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para 

ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. Hakim dalam menentukan 

wajibnya nafkah iddah dan nafkah mut‟ah tidak terlepas dari pertimbangan 

hukum. Pertimbangan hukum yang dimaksud meliputi aturan-aturan yang 

mengatur masalah nafkah iddah dan nafkah mut‟ah, baik yang terdapat dalam al-

Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, maupun aturan lain yang terkait dengannya.  

Selain pertimbangan hukum, hakim dalam menetapkan kedua nafkah 

tersebut juga menggunakan pertimbangan fakta. Fakta yang perlu ditelusuri oleh 

seorang hakim yakni kondisi kedua belah pihak. Misalnya kondisi istri, apakah 

sedang dalam kondisi nuzyus atau tidak. Apakah istri diceraikan pada saat ba‟da 

dukhul atau tidak. Kebenaran akan kondisi tersebut akan nampak dalam proses 

pemeriksaan perkara. Bagitu pula hakim harus melihat fakta dari pihak suami. 

Misalnya apakah suami sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut‟ah 

dari istrinya. Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama 

Makassar, beliau mengatakan bahwa: 

Adapun seorang Hakim dalam menentukan kadar Mut‟ah dan nafkah 

Iddah melihat dua factor yang pertama adalah berapa permintaan istri, 

kedua bergantung oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, 

tentunya memiliki standar gaji, atau Wiraswasta juga ada standar yang 

berbeda telah ditentukan oleh seorang istri berapa nafkah yang biasa istri 
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terima ketika ia rukun yang diberi setiap bulannya begitu pula apabila 

telah cerai dilihat dari keadaan suami itu sendiri apakah masih bekerja, 

atau apakah usahanya berjalan dengan lancar.
112

  

Jika tidak sanggup, disitulah peran hakim memberikan putusan yang 

seadil-adilnya, misalnya dengan memberikan keringanan kepada pihak suami 

dengan mencicil nafkah iddah dan mut‟ah tersebut. Sebagaimana wawancara 

penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar, beliau 

mengatakan bahwa: 

Kewajiban memberi nafkah Iddah tidak harus dibayarkan sekaligus atau 

dapat dicicil. Kembali lagi sesuai dengan kesanggupan Suami untuk itu 

memberikan nafkah Iddah kita ketahui sekali dalam 3 bulan, bisa dicicil 

sampai maksimal 6 bulan lamanya tetapi rata-rata di pengadilan 

diusahakan bagaiamana untuk dibayar sekaligus. Menghindari adanya 

kelalaian dalam menjalankan kewajibannya itu.
113

 

 

 

D. Impilkasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam 

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada perkara cerai Talak  

Jumlah perkara cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Makassar 

kelas 1A dari bulan Januari hingga Desember pada tahun 2019 sebanyak 701 

perkara, dan telah putus di tahun tersebut sebanyak 723. sedangkan pada tahun 

2020 jumlah perkara cerai talak yang diterima sebanyak 727 dan telah putus 

sebanyak 714. 
114

 

Tahun Jumlah perkara cerai Talak 

2019 701 
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2020 727 

 

Dalam memutuskan perkara cerai talak yang berhubungan dengan nafkah 

Iddah dan mut‟ah dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pasal  11 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 153 Kompilasi Hukum 

Islam, Pasal 149, Pasal 158, 159, 160 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 dan putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 Selain itu Hakim juga memutuskan 

berdasarkan keadilan, kepatuhan, fakta dalam persidangan, serta berpatokan 

pada Alqur‟an.
115

 

Bagi Pemerintah, kasus perceraian khususnya cerai talak seringkali kita 

jumpai di Pengadilan Agama serta telah cukup alasan yang ditentukan oleh 

Undang-Undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri tersebut. 

Kebanyakan kasus cerai Talak terjadi karena isteri merasa tidak terpenuhinya 

nafkah yang diberikan suaminya sehingga oada saat persidangan istri menuntut 

nafkah yang besar, tidak sesuai dengan pekerjaan ataupun penghasilan 

suaminya. Pemberian nafkah Iddah dan mut‟ah memang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur juga dalam 

Kompilasi Hukum Islam dalam Al-Qur‟an. Namun jumlah besaran nafkah tidak 

disebutkan Oleh karna itu perlu payung hitung atau aturan yang kuat dan jelas 

mengenai besaran nafkah setelah perceraian agar tidak terjadi pembebanan 

nafkah kepada mantan suami.  

Bagi masyarakat, putusannya ikatan perkawinan menimbulkan dampak 

bagi jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. 
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Maka bagi suami wajib memberikan nafkah Iddah dan mut‟ah untuk 

menyenangkan hati sang istri yakni memberinya sesuai dengan kemampuannya. 

Bagi mantan isteri tidak boleh menuntut nafkah yang besar, karena di 

khawatirkan menjadi beban untuk mantan suami. 

Pengadilan Agama tidak mengatur atau adanya pidana untuk suami yang 

tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan mengenai Nafkah Iddah dan 

Mut‟ah akan tetapi apabila suami tidak menjalankan putusan tersebut dan jika 

seorang istri keberatan maka berhak mengadukan eksekusi apabila tidak 

dijalankan oleh suami. Adapun seorang Hakim dalam menentukan kadar Mut‟ah 

dan nafkah Iddah melihat dua factor yang pertama adalah berapa permintaan 

istri, kedua bergantung oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, 

tentunya memiliki standar gaji, atau Wiraswasta juga ada standar yang berbeda 

telah ditentukan oleh seorang istri berapa nafkah yang biasa istri terima ketika ia 

rukun yang diberi setiap bulannya begitu pula apabila telah cerai dilihat dari 

keadaan suami itu sendiri apakah masih bekerja, atau apakah usahanya berjalan 

dengan lancar.  

Di Pengadilan Agama Makassar tidak memiliki  praktik mengenai 

pernyataan dan penandatanganan tentang keadaan suami yang belum membayar 

nafkah Iddah dan Mut‟ah agar segera membayar  karena hanya menawarkan 

(tidak ada paksaan). Prespektif sebagai seorang Hakim pengadilan Agama 

Makassar Cerai Talak itu ada semacam SOPISIO secara otomatis Hakim 

mewajibkan untuk membayar Iddah dan Mut‟ah karena merupakan kewajiban 

moril sebagai seorang suami. Diminta atau tidak diminta harus diperhatikan hak-

hak perempuan untuk memberikan sebagai rasa tanggungjawab. Pertimbangan 

nafkah yang diberi saat masih rukun dan saat ingin cerai. Merupakan tanggung 

jawab suami untuk memberikan kewajiban tersebut karena dalam proses masa 
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Iddah artinya dalam kurun waktu tersebut apabila seorang istri yang tidak punya 

pekerjaan sebelum (menikah lagi ) sebelum habis masa Iddah nya masih 

merupakan tanggungjawab suami.
116

  

 

Pada intinya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut‟ah kepada mantan 

istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, 

kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. Untuk menjaga hal tersebut tetap 

terealisasi dalam tatanan praktis apabila seorang suami tidak mau menjalankan 

putusan dari Pengadilan mengenai Nafkah Iddah dan Mut‟ah maka istri yang 

keberatan berhak mengadukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami. 

Tetapi, Menurut penulis memang sudah seharusnya mantan suami yang 

sanggup membayar nafkah iddah dan mut‟ah tetapi ingkar atau  tidak mau 

membayar nafkah Iddah dan mut‟ah untuk mantan istrinya diberikan sanksi 

karna bisa disebut penipuan, Hakim di Pengadilan harus lebih memperhatikan 

hal tersebut karna sangat merugikan pihak mantan istri. Sanksi yang cocok untuk 

mantan suami yang tidak mau membayar nafkah iddah dan mut‟ah yaitu sel 

sampai mantan suami tersebut bisa membayarnya. Beda halnya dengan mantan 

suaminya yang memang belum mampu membayarnya maka Hakim di 

Pengadilan agama bisa memberi waktu untuk segera melunasinya. Sudah 

seharusnya di terbitkan dampak jika mantan suami ingkar dalam membayar 

nafkah Iddah dan Mut‟ah agar mantan Istri tidak dirugikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Nafkah iddah dan nafkah mut‟ah dalam Islam pada intinya ada yang 

mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. Namun 

kecenderungan dari para ulama adalah nafkah iddah dan nafkah mut‟ah 

hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan 

berbagai ketentuan. 

2. Persperktif hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian 

nafkah iddah dan mut‟ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan 

keduanya. Pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan hukum 

yang dimaksud meliputi aturan-aturan yang mengatur masalah nafkah 

iddah dan nafkah mut‟ah, baik yang terdapat dalam al-Quran, hadis, 

Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, maupun aturan lain yang terkait dengannya dan 

pertimbangan fakta mengenai kondisi kedua belah pihak. 

3. Implikasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut‟ah kepada mantan istri 

yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, 

kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. 
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B. Saran 

2. Ketentuan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut‟ah sangat jelas 

sebagaimana tertulis dalam beberapa ayat al-Quran, hadis, Kompilasi 

Hukum Islam maupun aturan-aturan hukum lain yang terkait. Maka dari 

itu pihak suami sudah semestinya menyadari kewajibannya ketika 

menjatuhkan talak kepada istrinya dan melaksanakan kewajibannya 

tersebut dengan penuh tanggungjawab. 

3. Dalam melindungi hak perempuan terkait nafkah iddah dan nafkah 

mut‟ah, tentu peran lebih dari pemerintah sangat diharapkan. Sudah 

semestinya mereka yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan 

nafkah iddah dan mut‟ah, tidak hanya sekedar diberikan seruan untuk 

membayar, tetapi perlu pula diberikan sanksi baik perdata maupun 

pidana. 
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