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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba b be ب 

 ta t te ت 

 sa s es (dengan titik di atas) ث 

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titk di bawah) ح

 kha kh Ka dan ha خ

 dal d De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س 
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 syin sy Es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain ‘ Apostrop terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 ي

Fathah dan ya ai 

 

a dan i 

 

 و
 

Fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ يَ ...

Fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

Kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

Dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’marbūṫah 

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

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ل 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

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

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 
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M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Fania Putri Zaidathul 

NIM   : 80100220076 

Judul Tesis : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif 

Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa) 

  
 

Tesis ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
selanjutnya pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) perspektif maqashid Syariah di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa?, agar lebih fokus maka dirumuskan sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana 
faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa perspektif maqashid syariah?; 2) Bagaimana upaya 
penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa perspektif maqashid syariah?. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research) dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, editing 
data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor 
komunikasi, karakter atau perilaku seseorang, kecemburuan, faktor ekonomi, menikah 
usia muda, pemahaman agama yang keliru, faktor emosi dan persaingan. Faktor-faktor 
tersebut dalam perspektif maqashid syariah sangat berpengaruh dalam pemeliharaan 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang karena hal tersebut dapat 
menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.; 2) Upaya penyelesaian 
kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mengikut sistem hukum acara pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) dan dalam penjatuhan hukuman berdasar pada UU No. 24 
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), 
dalam hal ini upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
Sungguminasa sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap 
terjaminnya 5 prinsip utama dalam Islam, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta. 

Implikasi penelitian ini, yaitu: 1) Pihak yang peduli terhadap perlindungan 
korban KDRT atau instansi yang terkait perlu meningkatkan penyuluhan dan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU PKDRT; 2) Agar perempuan lebih berani 
melaporkan tentang tindak pidana KDRT yang dialami; 3) Masyarakat diharapkan 
dapat berperan dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak KDRT; 4) 
Diharapkan kepada masyarakat khususnya yang telah berumah tangga agar dapat 
menyelesaikan setiap masalahnya dengan secara baik-baik agar tidak terjadi KDRT. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Name   : Fania Putri Zaidathul 

Student ID  : 80100220076 

Title   : Domestic Violence (KDRT) from the Perspective of 

Maqashid Sharia (Case Study at Sungguminasa District 

Court) 
 

Domestic violence (KDRT) was the topic of this thesis, and the main issues in 

this study were: How was domestic violence (KDRT) from the Maqashid Syariah 

perspective at the Sungguminasa District Court? To make the study more focused, 

sub-problems were formulated, including: 1) What were the factors and causes of 

domestic violence (KDRT) in the Sungguminasa District Court from a maqashid 

sharia perspective?; and 2) What were the efforts to resolve domestic violence 

(KDRT) at the Sungguminasa District Court from the maqashid sharia perspective? 

This study employed field research with descriptive research types and 

qualitative research methods incorporating normative theological and legal 

approaches. This study utilized primary data, secondary data, and tertiary data as its 

data sources. Then approach observation, interviews with Sunggumintsa District 

Court Judges, and documentation were employed to obtain data. Several phases of 

data processing and analysis procedures were implemented, including data reduction, 

data display, data editing, data analysis, and conclusion drawing. 

The results of this study indicated that: 1) The causes of domestic violence 

were influenced by numerous elements, including communication issues, an 

individual's character, jealousy, economic, a young marital age, religion, emotional, 

and competition. From the perspective of maqasid sharia, maintaining one's religion, 

soul, mind, lineage, and assets can lead to domestic violence; 2) Efforts to resolve 

domestic violence were made by following the criminal procedural law system as 

stipulated in Law number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code 

(KUHAP) and by imposing sentences based on Law number 23 of 2004 concerning 

the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). in this cas the settlement efforts 

carried out by the Sungguminasa District Court are in line with the objectives of 

Islamic law, namely protecting the guarantee of the 5 main principles in Islam, 

maintaining religion, soul, mind, lineage and asset. 

This study implied that 1) Parties concerned with the protection of victims of 

domestic violence or related agencies need to improve their performance in 

conducting outreach and outreach to the public regarding the PKDRT Law; 2) So that 

women were more courageous in reporting criminal acts of violence they have 

experienced, and did not view domestic violence as a family shame that must be 

covered up; 3) The community was expected to be able to participate in addressing 

domestic violence; and 4) The community was expected to be able to participate in 

addressing domestic violence. 



 
 

 
 

 البحث   ملخّص 
 فانَيِاَ بتْرِ ذَيردَاتلُ   :  اسم الطالب 

 80100220076 :  رقم القيد 
مقاطعة حكمة بم ةعيشر ال مقاصد منظور منفي الأسرة المنزلي  فعنال يه :  موضوع الرسالة

 سُون رغُومِناَساَ 

  ةعيشر ال مقاصد منظور  من في الأسرة  العنف يه هذه الرسالة المتواضعةالمشكلة الرئيسية في إن 
فتفرّعت من المشكلة  البحث جل تركيزلأ(. فSungguminasaمقاطعة سُون رغُومِناَساَ )محكمة في 

في  ( KDRTماهي العوامل التي تسبب العنف المنزلي ) )أولً( وهي: ية إلى ثلاثة مشاكل فرعية الرئيس
الجهود المبذولة لحل العنف  كيف   )ثانياً(من وجهة نظر مقاصد الشريعة؟ مقاطعة سُون رغُومِناَساَ محكمة 

 ؟ نظر مقاصد الشريعةمن وجهة مقاطعة سُون رغُومِناَساَ محكمة في المنزلي 

علم و قانوني  وصفي مع استخدام مدخل كيفيميداني  بحث ستخدم في هذا البحث هو منهج ج المالمنهو 
والبيانات الثانوية والبيانات   البيانات الأولية تتكون من ه في در البياناتامصوأما اللاهوت المعياري. 

المحكمة. اة قضعدة  والوثائق والمقابلات مع الملاحظة من خلالمع البيانات قام الباحث بج الجامعية. ثم
تحرير البيانات  و وهي: تقليل البيانات وعرض البيانات  عدة مراحل علىتمرّ تحليل البيانات  وأم طريقة

 استخلاص النتائج.ثّم وتحليل البيانات 

العوامل المسببة لحدوث العنف  إن )أولً( ما يلي:  علىفي هذه الدراسة نتائج البحث  أظهرت
 من الزوج أو الزوجةشخصية الفرد أو سلوكه و  بينهما التواصلهي سوء العوامل ومن هذه  كثيرة.المنزلي  

هذه  و   الخاطئ للدين والعوامل العاطفية والمنافسة.  الزواج في سن مبكرة والفهمو العوامل القتصادية  و   والنفس
ؤدي  ت  نه قدال لأالدين والروح والعقل والنسب والم  حفظفي    ثرة جداالعوامل من منظور مقاصد الشريعة مؤ 

قانون  باتباع نظاملحل العنف المنزلي  الجهود المبذولة ا إن )ثانياً( .في الأسرة عنفالأعمال نشأة إلى 
بشأن قانون ألف وتسعمائة واحد وثمانين  لسنة ثمانيةالإجراءات الجنائية المنصوص عليه في القانون رقم 



 
 

 
 

ألفين   لسنةفي رقم أربع وعشرين  قانونالصدر أ . ففي هذه الحالة قد(KUHAPالإجراءات الجنائية )
محكمة . فقامت  (UU PKDRTالمعيشية )و الأسر  في داخل  العنف    وجوب محو على  حكماً   وثمانية

ش مع أهداف الشريعة  اتملمحل هذه القضية وهو م   أ كبيراً ل جهوديتبذبالحالة    في هذه  مقاطعة سُون رغُومِناَساَ  
 .الالدين والروح والعقل والنسب والمبحفظ  لرئيسية في الإسلامضمان المبادئ الخمسة ا الإسلامية وهي

حماية ضحايا العنف    الأطراف المهتمة  أن تقوم   )أولً( هذا البحث هي:  نتائج  الآثار المتْتبة على  ف
الجمهور فيما يتعلق   هم في إجراء التوعية والتواصل مع عمل   تحسين أدائ بالمنزلي أو المؤسسات ذات الصلة  

 عما  تقرير للشرطة  النساء أكثر شجاعة فيتكون    أن  )ثانياً(.  المعيشيةو الأسر  في داخل  العنف    محوبقانون  
ب التي ت  ة عائلعيب الك  يتعلق بأعمال العنف الإجرامية التي تتعرض لها بغض النظر عن العنف المنزلي

.  أسُرَةفي أيّ  هاوقوع عنلم في التعامل مع أعمال العنف  من المتوقع أن يشارك المجتمع إن اً( لث )ثا تغطيته 
 أن تكون قادرة على حل كل مشكلة برأس بارد وجين المتزو من المؤمل أن يكون عامة الناس و  اً(رابع ) 

 مما قد يؤدي إلى العنف المنزلي.  النزاعات داخل الأسرة تجنبلالتواصل المكثف 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.2 

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, 

kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika 

suami istri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing 

sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan istri harus 

dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan 

hak istri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi istri merupakan hak dari pada 

suami.3 Keluarga harmonis dan tentram tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian atau 

kesengajaan baik dari pihak suami maupun istri, dengan tidak menunaikan kewajiban 

ini akan berakibat terlantarnya salah satu pihak atau keduanya. Suami istri harus saling 

 

1A. Basiq Djalil, Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam 

(Jakarta: Qalbun Salim, 2005), h. 2 

2Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. III; Jakarta: 

Rajawali, 2019), h. 132. 

3Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. II; Yogyakarta: 

Liberty, 1986), h. 96. 



 
 

 
 

bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun 

keluarga harmonis dan tentram.4 

Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah 

mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan ini merupakan 

suatu urusan yang tentu secara ilmiah dibutuhkan oleh manusia. Sebagai agama yang 

memberi rahmat maka Islam harus responsif dengan kebutuhan manusia. Allah Yang 

Maha Indah sengaja menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan 

perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika 

kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan mampu 

menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah 

menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.5 

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan 

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum perdata 

diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk waktu yang cukup lama.6 

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya 

ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, 

perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan 

untuk hidup bersama-sama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan 

 

4Muhammad Thalib, 20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri (Cet. I; Bandung: Irsyad Baitus 

Sala, 2001), h. 46. 

5Didik Abdullah, Bila Hati Rindu Menikah (Yogyakarta: Pro U Media, 2005), h. 23. 

6Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cet. I; Jakarta: PT Intermasa, 1983), h. 23. 



 
 

 
 

formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya maupun bagi orang 

lain atau masyarakat. Sedangkan perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian 

jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara laki-laki dan 

perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin ini tercemin dari 

adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalinnya ikatan lahir dan batin 

ini merupakan dasar dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.7 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang 

yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.8 Kekerasan adalah tindakan dan 

serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan 

mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.9 

Allah menjelaskan dalam QS al-Nisaa/4:34. 

مْوَالِ 
َ
نْفَقُوْا مِنْ ا

َ
بِمَآ ا ى بَعْضٍ وَّ

ٰ
ُ بَعْضَهُمْ عَل  اللّٰه

َ
ل سَاءِۤ بِمَا فَضَّ ِ

ى الن 
َ
امُوْنَ عَل  قَوَّ

ُ
جَال لر ِ

َ
هِمْۗ  ا

تِيْ 
ه
ۗ وَال ُ غَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰه

ْ
ل
 
لِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِ شُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ فَالصه

ُ
افُوْنَ ن خَ

َ
ت

انَ وَاهْجُ 
َ
َ ك اۗ اِنَّ اللّٰه

ً
يْهِنَّ سَبِيْل

َ
ا تَبْغُوْا عَل

َ
مْ فَل

ُ
طَعْنَك

َ
ۚ  فَاِنْ ا مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

ْ
رُوْهُنَّ فِى ال

بِيْرًا 
َ
ا ك  عَلِيًّ

Terjemahnya: 

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan 

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

 

7Riduan Syaharani, Perkawinan dan Perceraian (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987), h. 12. 

8Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), 

h. 68-69. 

9Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, Pembaharuan Dalam Islam, h. 35. 



 
 

 
 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu 

beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), 

dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah 

Mahatinggi, Mahabesar.”10
 

Dalam tafsir al-Misbah, dijelaskan bahwa kedudukan seorang suami sebagai 

pemimpin dalam keluarganya dan juga dijelaskan tentang kewajiban seorang istri 

untuk mentaati suaminya. Jika ternyata dalam realita terjadi nusuz dari pihak isteri 

terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 

suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar.11 

Idealnya sebuah kehidupan berumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia 

dan tentram, namun sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai dengan apa 

yang diharapkan, terkadang aral datang lebih pagi untuk menghantam keyakinan diri 

dan goyahkan dinding baja nurani sehingga muncullah perbedaan pandangan dalam 

memahami kehidupan dan pertengkaran diantara suami istri yang merasa tidak nyaman 

dan tentram lagi dengan perkawinan mereka. Pada hakikatnya, seseorang yang 

melakukan akad pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling 

membantu, menghargai dan menghormati pasangannya, sehingga tercapailah 

kebahagiaan dan cita-cita yang diinginkan.12 

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan 

keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setiap keluarga pada awalnya 

 

10Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 84. 

11M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2 

(Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 426. 

12Amir Syarifuddin, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Departemen 

Agama RI: Dirjen, Bimas dan Penyelenggara Haji). 



 
 

 
 

selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan 

membahagiakan Namun tidak bisa dipungkiri kehidupan berkeluarga memang tidak 

hanya tentang kasih sayang dan kebahagian. Sepasang suami istri bahkan sebuah 

keluarga juga dapat menghadirkan konflik yang pelik akibat kesalah pahaman atau 

ketidak sesuai antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik yang tidak kian 

usai dapat menimbulkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stres yang dihadapi seseorang 

yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, 

orang lain secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara 

fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, 

gelisah yang tidak terkontrol. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien 

mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk 

orang lain dan barang-barang. Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan 

merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena 

hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik 

maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain 

maupun lingkungan. 

Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga 

pada tahun 2020 sebanyak 6.480 kasus, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah 

kekerasan fisik 2.025 kasus menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 

sebanyak 1.983 kasus, psikis 1.792, dan ekonomi 680 kasus.13 Di tahun 2021 terdapat 

 

13Komnas Perempuan, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas 

-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret2021#:~:text=3.%20Dari%20sejumlah%208.234%2 

0kasus,79%25%20(6. 480%20kasus), Diakses tanggal 18 Januari 2023 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas%20-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret2021#:~:text=3.%20Dari%20sejumlah%208.234%2 0kasus,79%25%20
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas%20-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret2021#:~:text=3.%20Dari%20sejumlah%208.234%2 0kasus,79%25%20
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas%20-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret2021#:~:text=3.%20Dari%20sejumlah%208.234%2 0kasus,79%25%20


 
 

 
 

7.435 kasus kekerasan dalam rumah tangga.14 Dan di tahun 2022 mengalami 

peningkatan sebanyak 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).15 

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2022 yaitu kasus kekerasan dalam rumah 

tangga yang dialami oleh Lesti. Lesti melaporkan suaminya Rizky Billar ke Polres 

Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam 29 september 2022 atas dugaan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). Dalam dokumen laporan polisi diketahui bahwa Rizky 

Billar melakukan dua kali tindak pidana KDRT terhadap Lesti pada pukul 02.30 dan 

10.00 di tanggal 28 September 2022. Disebutkan juga bahwa Billar mencekik, 

mendorong dan membanting istrinya, hingga kemudian dikabarkan Lesti dirawat di 

rumah sakit usai melaporkan suaminya.Lesti juga menjalani visum untuk menjadi salah 

satu bukti penyidik atas kasus dugaan KDRT. Hasil visum tersebut disimpulkan bahwa 

Lesti mutlak mengalami KDRT dari Rizky Billar. Lesti mendapat luka memar dileher 

bagian depan disertai bengkak dan nyeri. Berdasarkan hasil visum luka lebam tersebut 

disebabkan oleh penganiayaan.16 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa 

diperoleh data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2020 adalah 3 

kasus, tahun 2021 sebanyak 5 kasus, dan ditahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 9 

kasus. Dari data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan 

dalam rumah tangga cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa 

penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dapat 

 

14Data Indonesia, https://dataindonesia.id/Ragam/detail/indonesia-catat-7435-kasus-kdrt-pada-

2021-terbanyak-di-sumut,  Diakses tanggal 18 Januari 2023 

15MetroTV News, https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumla 

h-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022, Diakses tanggal 18 Januari 2023 

16Kompas, https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/14/102203766/rangkuman-kasus-kdrt 

-lesti-kejora-penetapan-tersangka-rizky-billar-berujung?page=all, Diakses tanggal 18 Januari 2023 

https://dataindonesia.id/Ragam/detail/indonesia-catat-7435-kasus-kdrt-pada-2021-terbanyak-di-sumut
https://dataindonesia.id/Ragam/detail/indonesia-catat-7435-kasus-kdrt-pada-2021-terbanyak-di-sumut
https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumla%20h-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022
https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumla%20h-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022
https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/14/102203766/rangkuman-kasus-kdrt%20-lesti-kej
https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/14/102203766/rangkuman-kasus-kdrt%20-lesti-kej


 
 

 
 

dilakukan dengan maksimal sehingga potensi peningkatan kekerasan dalam rumah 

tangga semakin tinggi sebagai akibat tidak adanya efek jera bagi pelaku KDRT.  

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan 

kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus 

disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa 

pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan 

semakin jauh. Selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki 

kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Melihat pentingnya penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban 

dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Dari uraian tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam permasalahan ini yaitu 

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi 

Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana respon terhadap kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) khususnya dalam aspek hukum dan keadilan di Pengadilan 

Negeri Sungguminasa. Adapun fokus penelitian ini mencakup hal berikut: 

1. Faktor kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Penyebab terjadinya 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga. 



 
 

 
 

2. Upaya Penyelesaian, cara yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga khususnya di pengadilan Negeri Sungguminasa. 

3. Maqashid Syariah, bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia yang sesuai 

dengan tujuan dari keseluruhan hukum Allah yaitu kebaikan, juga untuk 

menjamin kemaslahatan seluruh sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal 

ini untuk melindungi keselamatan jiwa manusia yang sejalan dengan upaya 

penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. 

Setelah mengetahui spesifik mengenai definisi dan bagian yang digunakan 

dalam tesis ini yang bersumber dari judul, maka dapat disimpulkan bahwa fokus pada 

penelitian ini sejalan dengan judul peneliti yang berupaya untuk mengungkap faktor 

penyebab dan upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

Pengadilan Negeri Sungguminasa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok masalah yang muncul dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif 

maqashid syariah di Pengadilan Negeri Sungguminasa?”, agar pembahasan dalam 

penelitian ini lebih fokus, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

di Pengadilan Negeri Sungguminasa perspektif maqashid syariah? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

Pengadilan Negeri Sungguminasa perspektif maqashid syariah? 

 

 

 



 
 

 
 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa” peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dan menjadi 

pendoman dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jurnal, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Kajian dari 

Perspektif Hukum dan Gender) oleh Ni Nyoman Sukerti, 2015.17 Dalam 

penelitian ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia 

semakin tahun semakin meningkat. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan 

tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, 

mulai di dunia kerja sampai pada pinggir jalan. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam 

rumah tangga. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor penyebab terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Adapun 

relevansinya dengan penelitian tesis ini yaitu dalam hal faktor terjadinya 

kekerasan didalam rumah tangga. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan 

hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. 

Adapun relevansinya dengan penelitian tesis ini yaitu dalam hal faktor 

terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. 

 

17Ni Nyoman Sukerti, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Kajian 

Perspektif Hukum dan Gender”, Udayana Law Journal, Vol. 7 No.4 (2015), h. 516. 



 
 

 
 

2. Jurnal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum 

Islam oleh Siti Alisah, 2019.18 Menjelaskan bahwa Kekerasan terhadap istri 

secara fisik maupun psikis dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. 

Melihat semakin banyaknya kasus yang terjadi, secara realita menunjukan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan suatu fenomena 

yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan ini 

memang tidak terlepas bahwa suami adalah pemimpin didalam suatu rumah 

tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap keluarga termasuk istri. Islam 

merupakan agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dengan kata 

lain bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan. Agama Islam sendiri 

juga menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi serta sangat memuliakan 

seorang perempuan. Sebenarnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

dapat terjadi kepada pihak lain selain perempuan, hanya saja berdasarkan fakta 

yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa sebagian 

besar kaum perempuan cenderung sangat rentan dan menjadi korban kekerasan 

di dalam lingkup keluarganya sendiri. Relevansinya dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu dalam hal pandangan hukum Islam terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga yang terjadi. 

3. Jurnal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Islam oleh 

Nur Rofiah, 2017.19 menunjukkan bahwa KDRT seringkali dipahami 

masyarakat umum terbatas pada kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan 

 

18Siti Alisah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal De Jure, Vol.III No.2 (2019), h. 88. 

19Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.2 No.1 (2017), h.31-44. 



 
 

 
 

dalam KDRT itu bermacam-macam diantaranya adalah: fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT muncul akibat relasi 

yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Budaya 

patriarkhi juga turut andil sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Salah 

satu strategi untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun keluarga 

sakinah dalam perspektif kesetaraan. Bila disandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan dalam tesis ini bahwa KDRT tidak hanya dilakukan dalam bentuk 

kekerasan fisik saja tetapi terhadap psikis juga dapat dikatakan sebagai 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. 

4. Jurnal, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami 

terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik) oleh Dewi Karya, 

2013.20 Penelitian ini menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah 

tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari 

negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan 

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang 

dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik 

tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat 

perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 

suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat 

 

20Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami 

terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 N0. 17 

(2013), h. 35-46. 



 
 

 
 

kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu 

mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut, 

penelitian ini lebih ditekankan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan yaitu dalam hal 

penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

hakim di pengadilan negeri. 

5. Jurnal, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: 

Perspektif Pekerja Sosial oleh Agung Budi Santoso, 2019.21 Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan 

fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa 

kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses 

sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil 

apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang 

dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga. Jika disandingkan dengan penelitian yang dilakukan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan kemanusiaan dan 

 

21Agung Budi Santoso, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: 

Perspektif Pekerja Sosial”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1 (2019), h. 39-57. 



 
 

 
 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang cenderung menjadi korban 

kekerasan dalam rumah tangga. 

6. Jurnal, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Terhadap Perempuan oleh Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021.22 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat KDRT yang setiap tahunnya 

cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa 

tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban 

memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. 

Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk 

sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian 

perempuan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan 

dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri 

sangatlah beragam. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan 

dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak 

kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan 

korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak 

terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. 

Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan 

ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan 

terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan 

melindungi perempuan korban kekerasan. Relevansinya dengan penelitian 

 
22Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “ Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah 

Tangga terhadap Perempuan”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1 

(2021), h. 20-27 



 
 

 
 

yang dilakukan yaitu dalam hal faktor penyebab meningkatnya kekerasan 

dalam rumah tangga akan tetapi pada penelitian ini hanya menekankan pada hal 

faktor penyebabnya tidak pada penyelesaiannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Sungguminasa perspektif maqashid 

syariah. 

b. Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Sungguminasa perspektif maqashid syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan 

menambah hasanah pengetahuan dan pemikiran tentunya. Serta sebagai bahan 

referensi bagi peneliti yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan hal 

tersebut. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru 

mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat menjadi bahan komporatif 

bagi para penulis berikutnya serta dapat menjadi bahan masukan minimal bahan bacaan 

bagi pecinta ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai hal 

yang sifatnya berciri keras, perbuatan seseorang yang akan menyebabkan kerusakan 

fisik.1 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau  penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.2 

KDRT dapat berupa kekerasan fisik (physical violence), kekerasan psikologis 

atau emosional (emotional violence), kekerasan seksual (sexual violence), dan 

kekerasan ekonomi (economic violence). Dalam UU PKDRT, tindak KDRT diatur 

dalam Pasal 5 dan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: pertama, kekerasan fisik; kedua, 

kekerasan psikis; ketiga, kekerasan seksual; dan keempat, penelantaran rumah tangga. 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga 

kekerasan psikis sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

 

1W.J.S Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 425. 

2Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 



 
 

 
 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".3 

Menurut Mansur Faqih, kata "kekerasan" yang digunakan sebagai padanan dari 

kata "violence" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi 

(assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pengertian ini 

menunjukkan kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.4 

Menurut Soerjono Soekanto yang telah dikutip Aroma Elmina Marta dalam 

buku yang berjudul Perempuan, Kekerasan, dan Hukum mengatakan bahwa kejahatan 

kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau 

fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-

kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat 

biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap 

keras. Semakin sedikit terjadi kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar 

kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.5 

Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun 

psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai 

atau menimbulkan luka cacat atau ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi 

adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis misalnya stres. Istilah 

kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, 

 

3Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

4Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia (Jakarta: Gapura Media, 2014), h. 

12-13. 

5Aroma Elmina Marta, Perempuan, Kekerasan dan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2003), 

h.22. 



 
 

 
 

dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan 

pada orang lain.6 

Martin R. Haskell dan Lewis Yabslonswky dikutip oleh W. Kusumah membagi 

kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, 

yaitu: 

a. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh 

hukum, misalnya kekerasan yang dibenarkan secara legal seperti tentara yang 

melakukan tugas dalam peperangan. 

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sangsi. Suatu faktor penting dalam 

menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sangsi sosial terhadapnya, misal 

tindakan kekerasan oleh masyarakat atas penzina akan memperoleh dukungan 

sosial. 

c. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi 

tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 

konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan 

terorganisasi. 

d. Kekerasan yang tidak berperasaan, "Irrational Violence" yang terjadi tanpa adanya 

provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada 

umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya 

apa yang dinamakan "Raw Violence" yang merupakan ekspresi langsung dari 

gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupan.7 

 

6Thomas Santoso. Teori-teori kekerasan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 

7Mulyana W. Kusumah, Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 25-26. 



 
 

 
 

Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan adalah setiap 

kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. 

Pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, melihat apa yang terjadi pada 

perempuan karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap 

perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi: 

a. Kekerasan fisik (physical abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan, 

menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata. 

b. Kekerasan psikis/emosional (emotional abuse) seperti rasa cemburu atau rasa 

memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi mengancam 

untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari 

kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya 

atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, 

menanamkan perasan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan 

orang tua anak atau saudara dan sebagainya. 

c. Kekerasan ekonomi (economic abuse) seperti membuat tergantung secara 

ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan. 

d. Kekerasan seksual (sexual abuse) seperti memaksa hubungan seks, mendesak 

hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan 

seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan 

sebagainya.8 

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kejahatan (violence) ialah suatu istilah 

yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik, kejahatan kekerasan 

 

8Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, h. 23. 



 
 

 
 

sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang 

diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.9 

Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat, kejahatan kekerasan harus 

merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-

undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan 

memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan 

kematian seseorang.10 

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga dapat berupa: 

a. Kekerasan Fisik 

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk 

menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, 

cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau 

air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh 

kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa 

persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke 

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. 

 

9Soedjono Dirdjosisworo, Kamus Kriminologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 226. 

10Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: Resco, 2011), h. 55. 



 
 

 
 

Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun 

kematian. 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan 

kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar 

yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. 

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “kekerasan psikis adalah 

perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/penderitaan pisik berat pada seseorang”. 

c. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu 

telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara 

korban dan pelaku.31Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik 

karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan seksual dalam 

Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, 

Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, 

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu”. 

Islam pun memandang pelecehan seksual dalam rumah tangga adalah 

penyalahgunaan hubungan suami istri yang merugikan salah satu pihak. Masyarakat 

menganggap apa yang dilakukan dalam peristiwa pelecehan seks suami kepada istri itu 

adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, 



 
 

 
 

karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu. Dalam al-Qur’an, fenomena 

seperti inipun dibahas, paradigma masyarakat dan hukum Islam diperintahkan suami 

untuk menggauli istrinya dengan baik seperti yang ada dalam QS al-Nisaa/4:19. 

وْ 
ُ
ا تَعْضُل

َ
رْهًاۗ  وَل

َ
سَاءَۤ ك ِ

نْ تَرِثُوا الن 
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
 ل
ُّ
ل ا يَحِ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
هُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ يٰٓا

رِهْ 
َ
مَعْرُوْفِۚ  فَاِنْ ك

ْ
نَةٍۚ  وَعَاشِرُوْهُنَّ بِال بَي ِ تِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

ْ
نْ يَّأ

َ
آ ا

َّ
تَيْتُمُوْهُنَّ اِل

ٰ
نْ ا

َ
ى ا تُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓ

ثِيْرًا 
َ
ُ فِيْهِ خَيْرًا ك  اللّٰه

َ
عَل يَجْ ا وَّ ٔـً رَهُوْا شَيْ

ْ
 تَك

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila 

mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 

menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

kebaikan yang banyak padanya.11
 

Sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 huruf C UU RI No. 23 Tahun 2004 

Tentang PKDRT menjelaskan tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan 

terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini pemaksaan hubungan 

seksual suami terhadap sang istri. Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual 

ini berlaku juga bagi pasangan suami istri di mana pun. Suami tidak dapat memaksakan 

keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila isterinya tersebut 

melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan 

seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau 

gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau 

istri. Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan 

masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah 

banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap 

 
11Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 81. 



 
 

 
 

perempuan. UU RI PKDRT adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk 

menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah 

wanita (istri). Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sangat mungkin 

terjadi di dalam perkawinan. 

d. Penelantaran Rumah Tangga 

Dalam Pasal 9 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga disebutkan penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, 

penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan 

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa 

tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan 

hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan 

ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

antara lain: 

a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi 

anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengondisian lemah ini dianggap 



 
 

 
 

sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-

laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan 

dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki 

memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik 

secara fisik, psikis, maupun seksual. 

b. Kekuasaan yang berlindung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk 

melakukan kekerasan. Jika, hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan 

kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab, dan melindungi pihak yang lemah, 

namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, 

penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. 

Dalam konteks ini, misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk 

kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil. 

c. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara 

mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak- banyaknya, 

maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan 

menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat 

tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji 

rendah atau murah.12 

d. Faktor budaya, budaya patriarkhi dimana laki-laki lebih unggul dalam segala hal 

daripada perempuan, streotip dan pelabelan negatif tentang laki-laki kasar dan 

perempuan lemah, pemahaman tentang agama yang salah, kekerasan manjadi 

 

12Rifka Annisa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997), 

h. 1. 



 
 

 
 

sebuah hal yang tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi budaya, keluarga, 

dll. budaya patriarkhi di Indonesia yang sangat di junjung tinggi sehingga 

menyebabkan terdapat cara pandang bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih tinggi 

kedudukannya dari pada perempuan dan ini terjadi secara turun temurun. Hal 

tersebut menyebabkan perempuan di pandang sebagai pihak yang lemah dan tidak 

berdaya. Selain itu ajaaran tentang laki-laki itu harus memiliki sifat kuat dan keras 

menjadikan anak terutama anak laki-laki untuk menjadi seperti apa yang di 

contohkan dan di ajarkan oleh orang tuanya. Hal ini disebut dengan suatu 

konstruksi sosial. Dimana anak-anak dibangun berdasarkan apa yang sesuai 

dengan lingkungannya dan terkadang di sisi lain apa yang di konstruksikan 

merupakan suatu hal yang tidak baik. 

e. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi 

bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang 

seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian 

istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi 

KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami 

merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya. 

f. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik. Kekerasan terhadap istri 

terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan 

suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya 

tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga 

masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan 

atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi 

penurut. 



 
 

 
 

g. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi 

psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan, yaitu: sakit mental, 

pecandu alkohol, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya 

komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan 

situasi dan kondisi, dan kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan 

masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).13 

Dengan melakukan tindakan kekerasan maka hal itu bisa mengurangi stres. 

Sementara perempuan menghadapi itu tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan 

untuk didominasi dan adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak 

merelakan dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Para pengadvokasi anti 

kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari 

norma norma sosial yang telah terkontruksi yang menempatkan bawa laki laki pada 

posisi yang dominan dan perempuan pada posisi subordinasi.14 

Berdasarkan sejumlah pandangan terhadap kasus tersebut dapat dijelaskan 

sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih 

mengunggulkan kaum laki laki sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki. 

Karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan, suami adalah pencari nafkah 

dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak terhadap istri dan anaknya. 

Namun, pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan 

cinta kasih. 

 

 

13Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002) h. 10. 

14Alimuddin, Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, h. 

44. 



 
 

 
 

3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius. Akibat yang 

ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik 

bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang. 

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkup 

lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut: 

a. Tinjauan psikologi, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa: 

1. Terisolasi 

2. Memiliki perasaan tidak berdaya 

3. Selalu menyalahkan diri sendiri 

4. Memiliki harga diri rendah 

5. Tidak realitis dan memiliki sikap yang pasrah 

Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu 

lain, bahkan kelompok. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak 

yang sangat kompleks terhadap korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut 

menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT, misalnya korban 

merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus 

yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi 

buruk. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak 

berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teraturnya pola hidup 

yang dijalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. 

Menurunnya tingkat konsentrasi korban, sehingga sering melakukan perbuatan 

ceroboh. Selalu merasa kebinggungan dan mudah lupa. Korban merasa rendah diri dan 

tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Korban menjadi pendiam, enggan 



 
 

 
 

untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar. Korban sering menyakiti diri sendiri 

dan melakukan percobaan bunuh diri. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim 

cenderung sulit mengendalikan diri. Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan 

emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak. 

b. Tinjauan medis 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada 

korban akan berakibat antara lain: 

1. Aspek Fisik Korban 

a) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri 

b) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat 

c) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, 

anemia, dan sebagainya) 

d) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan 

e) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan kelahiran 

premature. 

f) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi 

saluran air kencing, dan gangguan pencernaan. 

2. Aspek psikis korban 

a) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutakan, rendah diri, 

kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, 

gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri, dari 

lingkungan. 



 
 

 
 

b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak 

kekerasan yang dialami ibunya.15 

c) Tinjauan waktu 

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan 

pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak 

jangka panjang. 

a. Dampak jangka pendek, biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah 

kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis 

biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. 

Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu 

makan. 

b. Dampak jangka panjang, dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat 

penangangan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang 

timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki laki atau 

terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan setres pascatrauma yang biasanya 

ditandai dengan gejala gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan kejadian 

yang muncul secara tiba tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan 

terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. 

Suatu kejadian luar biasa yang menimpa yang menimpa korban, mungkin 

menyebabkan trauma bagi orang itu. Tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena 

masing masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan 

adaptasi yang berbeda-beda pula. 

4. Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

 

15Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, h. 11. 



 
 

 
 

Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan 

korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

merupakan Undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT. Pada 

Bab IV pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat lima hal yaitu:16 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaaan, advokat, lembaga sosial, 

atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan; 

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban; 

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses 

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, 

pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan 

terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada 

Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 dan 1417 sebagai 

berikut: 

Pasal 13 berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing 

dapat melakukan upaya: 

a. Penyediaan ruang pelayanan 

 

16Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

17Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 



 
 

 
 

b. Khusus di kantor kepolisian; 

c. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; 

d. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program 

pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban; dan 

e. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, kelurga, dan teman korban. 

Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. 

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam dan Ahli 

Fikih 

1. Menurut Hukum Islam 

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara 

khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat dalam al-Qur’an maupun Hadis yang 

memerintahkan para suami untuk memperlakukan isterinya dengan pergaulan yang 

baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa/4:19. 

وْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَ يٰٓ 
ُ
ا تَعْضُل

َ
رْهًاۗ  وَل

َ
سَاءَۤ ك ِ

نْ تَرِثُوا الن 
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
 ل
ُّ
ل ا يَحِ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
عْضِ مَآ ا

رِهْ 
َ
مَعْرُوْفِۚ  فَاِنْ ك

ْ
نَةٍۚ  وَعَاشِرُوْهُنَّ بِال بَي ِ تِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

ْ
نْ يَّأ

َ
آ ا

َّ
تَيْتُمُوْهُنَّ اِل

ٰ
نْ تُ ا

َ
ى ا مُوْهُنَّ فَعَسٰٓ

ثِيْرًا 
َ
ُ فِيْهِ خَيْرًا ك  اللّٰه

َ
عَل يَجْ ا وَّ ٔـً رَهُوْا شَيْ

ْ
 تَك

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila 

mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 

menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 



 
 

 
 

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

kebaikan yang banyak padanya.18
 

Ayat lainnya menerangkan bahwa salah satu tujuan diciptakan isteri-isteri 

adalah untuk menentramkan dan diciptakan pula di antaranya rasa saling kasih dan 

sayang sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Ruum/30:21. 

ةً وَّ  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٓا اِل

ُ
تَسْك

 
زْوَاجًا لِ

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ مِ 

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٓ ا يٰتِه 

ٰ
رَحْمَةًۗ اِنَّ وَمِنْ ا

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ

 
يٰتٍ لِ

ٰ
ا
َ
 فِيْ ذٰلِكَ ل

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir.19
 

Menurut tafsir Al-Azhar, disebutkan bahwa manusia mempunyai akal dan 

pikiran untuk memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu, juga menekankan 

masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari 

perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.20 Selain itu, tentunya 

dalam rumah tangga harus saling membantu sehingga pekerjaan terasa ringan. 

Rasulullah saw. bersabda: 

 
18Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81. 

19Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406. 

20Hamka, Tafsir Al-Azhar: Jilid 7 (Cet; I, Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 49. 



 
 

 
 

دح برنُ  وَدِ برنِ نَا شُعربَةُ عَ عَررعَرةَِ حَدَث َّ حَدَث َّنَا مححَمَّ نر الِحكَمِ برنِ إبِ رراَهِيرمَ عَنر الَأسر
نَعح   هَا مَا كَانَ النَبٌِّ صَلَّى اُلله عَلَيرهِ وَسَلَّمَ يَصر يزَيِردَ سَألَرتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ر

لِهِ فإَِ  نَةِ أهَر نُ فِي مِهر عَ الأَ في البَ يرتِ قاَلَتر كَانَ يَكُور  21  ذَانَ خَرجََ ذَا سََِ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Al Hakam bin Utbah dari Ibrahim dari Al Aswad bin 

Yazid ia berkata; Aku bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai apa saja 

yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumah. Maka ia pun 

menjawab, "Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau 

mendengar adzan, beliau pun keluar.22 

Islam adalah rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan 

partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah untuk tercapainya 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang 

menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga 

dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. 

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan 

kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah 

tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak 

juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, 

termasuk penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini 

 

21Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Shahih 

Bukhari, Kitab Nafkah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), no. hadis 944. 

22Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 562. 



 
 

 
 

dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. 

Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, 

pertama mereka (suami-istri) mempertahankan status sosial keluarganya. Kedua, 

tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan 

selalu ditutupi.23 

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, yakni 

melalui pemberian sanksi/hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai 

dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana 

Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap isteri adalah suatu 

bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan 

kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam 

perbuatan jarimah.24 Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan 

dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad 

nikah (Sighat Ta’liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai 

(Khulu’). 

2. Menurut Ahli Fikih 

Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang 

dianggap sebagai pembangkangan istri kepadanya. Sikap itu dalam term fikih biasa 

disebut nusyu (nushuz). Menurut Ibn Manzur, nusyu adalah rasa kebencian masing-

 

23Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 

35. 

24Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17. 



 
 

 
 

masing suami dan istri terhadap pasangannya.25 Wahbah al-Zuhayli, guru besar ilmu 

fikih dan usul fikih pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyu sebagai 

ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya.26  

Ekspresi rasa benci (nusyu/nushuz) tersebut bisa melalui perkataan, seperti saat 

tidak taat, dipanggil pura-pura setuju tetapi setelah itu berontak, dan bisa juga melalui 

perbuatan seperti berperilaku tidak baik di hadapan pasangannya. Karena itu idealnya 

kedua belah pihak harus bergaul secara baik, saling menasihati dan saling 

mengingatkan apabila ada yang berbuat salah. 

Jadi, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha 

perbaikan secara bertahap. Pertama, menasihati dan mengingatkan apa yang harus 

dilaksanakannya. Juga mengingatkan istri bahwa durhaka kepada suami akan 

menimbulkan akibat yang tidak baik di dunia dan akhirat. Kalau usaha ini gagal, 

melangkah pada usaha selanjutnya. Kedua, pisah ranjang, membiarkan istri tidur 

sendiri, tidak ditemani hingga damai. Sebab pada umumnya perasaan istri akan 

guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini istri masih membangkang, 

dilakukan usaha terakhir. Ketiga, memukulnya dengan batas tidak sampai 

mengakibatkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab, bukan pukulan yang biadab.27 

Suami harus yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk 

mencapai tujuannya yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang 

bersemayam pada jiwa si istri yang nusyu. Jika tidak berhasil, maka suami harus 

 

25Abu al-Fadil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, Lisan al-

Arab, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), h. 418. 

26Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Fiqih 

Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 338. 

27Yusuf al-Qaraḍawi, Hadi al-Islam Fatawa Mu‘aṣirah, terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa 

Kontemporer, Jilid I (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 500-501. 



 
 

 
 

menghentikannya, sebab yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara 

untuk mewujudkan perbaikan. Sedangkan perantara itu tidak berlaku menurut syariat 

jika menurut pemikiran tidak akan menghasilkan maksudnya.28 Jadi, suami tidak boleh 

memukul istri hanya berdasarkan emosinya semata, baik akibat mabuk, kalah judi, 

maupun kebencian semata kepada istri. Karena itu meskipun suami diizinkan memberi 

penyadaran kepada istri dengan pukulan, namun suami tidak bisa memukul istri dengan 

cara-cara yang mengarah kepada kekerasan fisik. 

Di samping itu, dispensasi pukulan mendidik istri nusyu itu tidak boleh 

dilakukan secara semena-mena oleh suami. Dalam hal ini Ibn Ḥajar al-Asqalani 

mengatakan bahwa secara global memukul istri itu dibolehkan dengan tujuan 

mendidiknya bila suami melihat sikap istri yang tidak disukainya sementara keharusan 

istri menaatinya. Namun jika dirasa dengan ancaman saja sudah cukup, maka yang 

demikian itu lebih baik. Jika tujuan sudah bisa dicapai dengan isyarat, maka tidak usah 

dengan tindakan. Hal ini karena tindakan pukulan bisa menyebabkan terjadinya 

pertentangan yang merusak hubungan suami istri, kecuali dalam urusan yang berkaitan 

dengan maksiat kepada Allah.29 Pukulan kepada istri yang membangkang hanyalah 

sarana edukatif dan pembinaan akhlak istri, dan bukan tujuan. Hal yang menjadi 

prioritas utama adalah terwujudnya tujuan, yaitu ”kesadaran istri atas kekeliruannya,” 

dan bukan untuk ”menyakiti fisik.” 

Al-Qurṭubi juga berpendapat bahwa ”pukulan” dalam ayat nusyu hanyalah 

sarana edukatif, bukan untuk menyakiti, apalagi menzalimi istri, karena maksud 

 

28Abu Zakariyya Muḥy al-Din ibn Sharf al-Nawawi, al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab, terj. 

Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, Syarah al-Muhadzdzab, Juz 16 (Cet; I, Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2009), h. 449. 

29Aḥmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-Asqalani, Fatḥ al-Bari Sharḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Juz IX (Cet; I, 

Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989), h. 379. 



 
 

 
 

”pukulan” tersebut hanya untuk memperbaiki perilaku istri, bukan maksud yang lain 

(seperti menyakiti atau kekerasan fisik). Bahkan menurut Rashid al-Uwayyid, ayat 

nusyu itu justru memberi batasan kepada suami serta melarang suami melakukan 

tindakan pemukulan yang menyakitkan (kekerasan fisik), yang dilandasi dendam 

kesumat.30 Untuk hal senada al-Khatib al-Sharbini mengatakan, suami hanya boleh 

memukul istrinya jika ia menduga kuat pukulan itu akan bisa memperbaiki istrinya. 

Jika tidak, maka suami tidak boleh memukul istrinya. 

Dapat disimpulkan bahwa fikih Islam melarang dan mengharamkan kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya. Pertama, larangan 

melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suami, memukul istrinya 

yang nusyu sehingga menyebabkan luka-luka atau cedera, atau memukul istrinya yang 

nusyu tanpa menasihati istri dan pisah ranjang dengan istrinya terlebih dahulu, apalagi 

memukul istri yang tidak bersalah. Kedua, larangan melakukan kekerasan psikis dan 

seksual dalam rumah tangga terhadap suami yang mengeluarkan kata-kata ancaman 

dan/atau mengabaikan hasrat seksual istrinya tanpa alasan syar’i, baik melalui ‘ila’, 

zihar, maupun berpoligami tanpa memberikan hak-hak sebagian istrinya. 

C. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah 

tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan 

kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk 

memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga 

 

30Muḥammad Rashid al-Uwayyid, Min Ajl Taḥrir Haqiqi li al-Mar’ah, terj. Ghazali Mukri, 

Pembebasan Perempuan (Cet; I, Yogyakarta: ’Izzan Pustaka, 2002), h. 2. 



 
 

 
 

dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah 

perempuan yang berani memperjuangkan haknya. 

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang 

mana dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan 

seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka untuk dapat 

diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan 

pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan 

yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang 

ditujukan kepada pihak kepolisian. 

Dalam hal setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada 

korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang 

berbunyi: 

1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 

kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. 

2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 

3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian 

wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.31 

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga 

harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya 

tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikitarium dalam terjadinya 

tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah 

 

31Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 



 
 

 
 

terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung 

dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim. 

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara 

diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan. 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan 

negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di 

sidang pengadilan. 

D. Maqashid Syariah 

Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan Syariah. Kata 

maqashid adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshid dan maqshad, keduanya 

berupa mashdar mimi yang punya bentuk fi’il madhi qashada.32 Secara bahasa 

maqashid mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah al-I’timad (sesuatu yang 

menjadi tumpuan), dan juga istiqamatu at-tariq (keteguhan pada suatu jalan).33 

Secara etimologi, Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata 

maqsid.34 Yang terbentuk dari huruf qaf, sad dan dal, yang berarti kesengajaan atau 

tujuan. Dalam ilmu sarf maqashid memiliki makna yang bermacam-macam, 

diantaranya diartikan jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud dan 

 

32Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah (Cet. 1; Tangerang Selatan: Rumah Fikih Publishing, 

2019), h. 10. 

33Abdul Helim, Maqashid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2019), h. 8. 

34Muhammad Idris al-Marbawiy, Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, Juz I (Bandung: al-

Ma’arif, tt.), h. 136. 



 
 

 
 

tujuan, keinginan yang kuat, menyengaja atau bermaksud pada sesuatu (qasada 

ilayh).35 

Sedangkan kata Syariah secara bahasa, berasal dari kata syara ‘ayasyra’u 

syar’an yang berarti membuat sari’at atau undang-undang, menerangkan serta 

menyatakan, dikatakan syara’a lahum syar’an berarti ia telah menunjukkan jalan 

kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.36 

dari kamus Bahasa arab, syari’ah bermakna ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah, 

dan as-sunnah. 

Sedangkan menurut istilah Syariah adalah aturan-aturan yang telah disyariatkan 

oleh Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah).37 

Kata syariah pada awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan 

keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua 

makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan 

kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan 

jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir’ah karena memiliki arti yang sama 

dengan al-shar, dan al-shari’ah yang bermakna agama Allah.38 

Dalam ilmu fiqih, ibnu taimiyah mendefinisikan Syariah atau kata Syariah, 

syara’ dan syir’ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah 

ataupun amal.39 Dr. Manna’ Al-Qattan juga ikut mendefinisikan Syariah dalam 

 

35Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 343. 

36Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36 

37Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ud al-Yubi, Maqaṣid al-Shari‘ah al-Islamiyah wa 

‘Alaqatuha bi Adillat al-Shar‘iyah (Riyaḍ: Dar al-Hijrah, 1998), h. 29-30. 

38Abdul Helim, Maqashid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh, h. 8. 

39Abdul Helim, Maqashid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh, h. 16. 



 
 

 
 

kitabnya At-Tasyri’ wa Al-Fiqh fi Al-Islam mengutip dari kitab kasysyaf al-isthilahat 

menyebutkan bahwa syariat itu “apa yang disyariatkan oleh allah swt kepada hamba-

hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi dan para nabi, baik yang 

terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan dalam kehidupan.40 

Dari uraian diatas jika kata maqashid dan al-syariah ini disatukan maka 

melahirkan pengertian bahwa maqashid al-syariah adalah tujuan, target atau hasil akhir 

berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian 

lain yang dapat disimpulkan adalah maqashid al-syariah adalah tujuan akhir dan 

rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum. 

Adapun definisi maqashid al-syariah dari kalangan ulama menyebutkan 

bahwa: 

a. Ibnu Asyur mendefinisikan maqashid al-syariah terbagi menjadi dua macam, 

yaitu umum dan khusus.41 Definisi maqashid al-syariah yang umum menurut Ibnu 

Asyur adalah “sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat 

Syariah pada semua Syariah atau sebagian besarnya.”42 Sedangkan dalam definisi 

khusus, disebutkan bahwa maqashid al-syariah adalah hal-hal yang dikehendaki 

syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau 

untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka 

secara khusus. 

 

40Abdul Helim, Maqashid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh, h. 16 

41Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, h. 19 

42Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid) (Cet. I; Jogjakarta: 

Ar-ruzz Media, 2019), h. 61. 



 
 

 
 

b. ‘Allaf Al-Fasi mendefinisikan maqashid al-syariah sebagai tujuan Syariah dan 

rahasia-rahasia yang diciptakan asy-Syari’ dalam setiap hukum yang diciptakan-

Nya.43 

c. Ar-Raisuni, mendefinisikan maqashid al-syariah sebagai tujuan-tujuan akhir yang 

syariah diciptakan untuk mewujudkannya, untuk kemaslahatan hamba.44 

d. Wahbah Zuhaili, mendefinisikan maqashid al-syariah sebagai makna-makna serta 

sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, 

atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah swt.) 

pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.45 

e. Al-Syathibi dalam kitabnya al-muaffaqat fi ushul al-syariah yang sangat terkenal 

secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya 

adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik dalam kehidupan 

dunia maupun akhirat.46 Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat 

(aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari 

kemudaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih 

mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan 

manusia itu sendiri.47 

Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, menurut imam as-

Syatibi maslahah terbagi menjadi tiga, yaitu: 

 

43Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid), h. 61. 

44Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid), h. 62. 

45Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, h. 20. 

46Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid), h. 60. 

47Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung, Vol. 

XLIV No. 118 (2009), h. 121. 



 
 

 
 

a. Maslahah Daruriyyah 

Secara bahasa dharuriyyah berarti kebutuhan yang mendesak atau dalam 

keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan maka akan mengancam 

keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dharuriyah merupakan 

kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan manusia dalam kehidupannya. Jika 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pasti akan menderita dan melarat dan juga tentunya 

kehidupannya akan menjadi kacau. Kepentingan ataupun kebutuhan tersebut dibagi 

menjadi lima hal, yakni jiwa raga, akal pikiran, nasab keturunan, harta milik dan 

agama.48 

Makna lain bahwa kebutuhan dasar tersebut terdiri dari keselamatan diri, jiwa 

raga dan kehormatan). Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, 

raga, kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak hidup dalam artian bahwa manusia 

tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya dan lain sebagainya. 

Adanya disyariatkannya kepentingan mengenai akal pikiran bahwa terdapatnya hak 

berpikir bebas, hak untuk mengetahui dan memperoleh ilmu, hak untuk membebaskan 

diri dari kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk bermusyawarah yang 

kesemuanya bertitik tolak pada keselamatan dan kondisi akal pikiran itu sendiri yang 

tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila maupun mabuk.49 

b. Maslahah al-hajiyyah 

Tingkatan kedua adalah al-maslahah al-hajiyyah (kemaslahatan sekunder) 

Hajiyyah secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut tidak 

 

48A. Djazuli, Fiqih Siyasah (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 397. 

49Rahman Jamal, Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H Ali Yafie, h. 149-150.; Dikutip 

Anwar Sadat, Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang 

Epistemologi Hukum Islam), Al-‘Adl, Vol. 6 No.2 (2013), h. 39-40. 



 
 

 
 

terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan menimbulkan 

kesulitan. Islam mengenal rukhshah (keringanan) sebagai langkah yang dapat 

ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Rukhshah yaitu hukum yang 

diperlukan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa 

tertekan dan terkekang.50 

Maslahah hajiyyah merupakan maslahah yang diperlukan oleh umat manusia 

untuk memperoleh kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Jika maslahah ini dapat 

terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan. Diantara bentuk maslahah hajiyyah yaitu 

pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih belia. Hal 

ini tidak sampai pada batasan sangat mendesak akan tetapi dibutuhkan agar 

memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat 

dikendalikan. 

c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah 

Tingkatan terakhir adalah al-maslahah at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) 

yaitu, Secara bahasa tahsiniyah berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia. 

Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Syatibi mendefenisikan 

tahsiniyat dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan norma adat yang berlaku, 

menghindari hal-hal yang kurang bagus untuk dilihat dan berhias dengan keindahan 

yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak. 

Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyyah, hajiyyah maupun tahsiniyyah, 

dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan 

 

50Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, h. 53. 



 
 

 
 

diatas. Hanya saja peringkat kepentingannya yang berbeda satu sama lain. Kebutuhan 

dalam ketiga kelompok sangat erat kaitannya. 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqasid asy- syari’ah, 

berikut ini dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-

masing. Uraian ini bertolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta yang kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat 

berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya sebagai berikut: 

1. Memelihara Agama (Hifz Ad-Din) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan 

mazhabnya, ia tidak boleh dipakasa untuk meninggalkannya menuju agama dan 

mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk 

Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah swt.51 

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari 

keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan di malam hari tanpa 

pelita. Orang filosofis pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni 

dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. 

Kenyataanya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali 

ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.52 

 

51Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Buku Kedua (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2018), h. 20. 

52Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam) (Jakarta: Amzah, 

2019), h. 211. 



 
 

 
 

Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya 

adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam 

selain Komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim 

serta ahlak yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, terdapat juga syari’at yang 

merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya 

maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. 

Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin 

kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (Agama)-Nya.53 

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa agama adalah hak 

dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting dalam 

manusia. Karena tanpa adanya agama kita seperti orang yang berjalan di malam tanpa 

ada cahaya yang bisa menuntun kejalan yang benar dan merupakan fitrah serta 

pedoman atau jalan hidup bagi umat manusia untuk berhubungan degan Tuhanya 

(Hablum minallah) dan manusia (Hablum minannas). Agama dalam kehidupan adalah 

keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan 

akan agama dapat disebabkan oleh masalah prinsip dasar kebutuhan manusia.54 

Mengingat pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam 

memberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip hifzud-din. 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau perioritasnya 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : 

a. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti 

 

53Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.56. 

54Koko Abdul Kadir, Metode Studi Islam (Bandung:Pustaka setia, 2014), h. 40. 



 
 

 
 

melaksanaka shalat lima waktu, apabila shalat itu ditinggalkan maka akan 

terancam eksistensi agama. 

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan 

agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak, shalat qashar 

bagi orang-orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan itu tidak dilaksanakan 

maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan 

mempersulit bagi orang yang akan melakukanya. 

c. Memelihara agama dengan peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama 

guna menjujung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan 

kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalan maupun di luar 

shalat, membersihkan badan, pakaian dari tempat. Kegiatan ini erat kaitanya 

dengan ahlak yang terpuji, jika hal ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak 

mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang 

melakukannya. 

2. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs) 

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh imam Al-Ghazali, merupakan 

hifzun-nafs sebagai urutan kedua setelah hifzun-din. Dan para ulama juga sepakat 

bahwa salah satu tujuan syariat diturunkan adalah untuk memelihara jiwa manusia atau 

hak hidup. 

Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti melindungi 

hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan yang menyakiti 

atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada terror, cacian, atau celaan yang 

menodai kemulian atau harga diri seseorang. Juga termasuk perlindungan terhadap 



 
 

 
 

kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan ide atau bertempat tinggal. Kebebasan 

seperti ini adalah uang bagi terciptaanya kehidupan mulia yang merdeka.55 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya, dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat: 

a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok 

berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini 

diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajjiyat, seperti diperbolehkannya berburu 

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalua kegiatan ini 

diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. 

c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsinniyyat. Seperti diterapkannya tata cara 

makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, 

sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit 

kehidupan seseorang. 

3. Memelihara Akal (Hifz Al-Aql) 

Manusia adalah mahluk Allah ada dua hal yang membedakan manusia dengan 

mahluk lainya. Pertama. Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling 

baik dibandingkan dengan bentuk mahluk-mahluk dari berbagai macam-macam 

binatang. 

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber hikmah 

(pengetahuan), sinar cahaya, cahaya mata hati dan media kebahagian manusia di dunia 

 

55Muhammad Abu Zahra, Tarikh Mazhab fi al-Islamiyah, terj. Nabhani Idris (Tangerang 

Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), h. 66. 



 
 

 
 

dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah yang disampaikan, dengannya pula 

manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan denganya manusia menjadi 

mulia dan berbeda dengan mahluk lainya. 

Andai tanpa akal manusia manusia tidak mendaptkan pemulian yang bisa 

mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan membebankan 

pada diri manusia. Denganya manusia berhak mendaptkan pahala dan dosa di akhirat 

berdasarkan akal yang digunakan di dunia, membuka cakrawala, meningkatkan strata 

hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin kehidupan materi dan spiritual, 

melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai bidang, menyelesaikan persoalan 

hidupnya dan mencapai cita-cita, serta memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah 

dan mengabdi kepada-Nya.  

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat: 

a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum 

minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. 

b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu 

pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal tetapu 

akan mempesulit diri seseorang dalam kaitanya dengan menggembangkan ilmu 

pengetahuan. 

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari 

menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitanya 

dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 

 



 
 

 
 

4. Memelihara Keturunan (Hifz Al-Nasl) 

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual 

secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi 

keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Agar kemurnian darah 

dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam 

hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. 

Islam menentang pergaulan bebas yang seringkali membawa kepada hal-hal 

yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara sosiologi 

menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal 

tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan. Semua 

ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih. 

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti diisyaratkan nikah dan 

dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan 

terancam. 

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan 

menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak 

padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka suami akan 

mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam 

kasus talak, suami akan mengalami kesuilitan. jika ia tidak menggunakan hak 

talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. 

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khibah 

atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi 



 
 

 
 

kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam 

eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan 

perkawinan. 

5. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal) 

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan 

harta manusia dapat bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, 

agar manusia dapat memepertahankan hidup dan melangsungkan kehidupanya. Oleh 

karena itu hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-

cara yang halal dan serta melindungi kepentingan seseorang, masyrakat dan negara, 

misalnya dari pemimpin, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain 

terhadap harta orang lain. 

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi wujud Abdul Wahab Khalaf menjelaskan 

bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendaptkan harta, Islam mensyariatkan 

kewajiban usaha mencari rezki dan membolehkan mu’amalah (hubungan usaha), 

muhadala (tukar menukar), tijarah (perdagangan), dan mudharobah (berniaga dengan 

harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam fiqh mu’amalah. 

Dilihat dari segi kepentinganya, memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga 

peringkat: 

a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak 

sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syarat tentang jual beli dengan 

cara salam. Apabila car aini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi 

harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. 



 
 

 
 

Al-Qur’an dan Hadis 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Maqashid Syariah 

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitanya dengan 

etika bermu’amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah 

tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat 

adanya peringkat kedua dan pertama. 

E. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif lapangan 

(Field Research), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan menjelaskan 

berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran 

sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang 

memancar dari objek yang diteliti.1 Serta untuk menunjang penelitian ini peneliti juga 

melakukan penelaahan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, tepatnya di wilayah kerja 

Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini didasarkan pada kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Adapun alasan 

lokasi ini dipilih karena pada observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan 

bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa cenderung meningkat setiap tahunnya dan menarik untuk diketahui 

bersama apa yang melatar belakangi sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu terus 

meningkat. 

 

 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Cet.I; 

Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31. 



 
 

 
 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode pendekatan teologi 

normatif (Syar’i) dan yuridis. 

1. Pendekatan teologi normatif (Syar’i) adalah yaitu pendekatan terhadap suatu 

masalah yang didasarkan atas hukum Islam untuk menganalisis ketentuan-

ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur’an dan hadis terhadap masalah 

yang diteliti. 

2. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama dengan cara menelaah dan menganalisa suatu masalah dengan 

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta pasal-pasal dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(PKDRT). 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam 

penelitian pada umumnya disebut sebagai responden. Posisi sumber data yang berupa 

manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki 

informasi mengenai hal yang diteliti. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi 

yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada 

yang diminta peneliti, akan tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang ia miliki.2 

 

2Sutopo H.B., Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 

2006), h. 58. 



 
 

 
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer, 

sekunder dan tersier. 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau 

field research dengan cara seperti interview yang berarti kegiatan langsung di 

lapangan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada informan untuk 

mendapatkan keterangan yang jelas atas data yang diperoleh. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau 

library research, dimana peneliti berusaha mengumpulkan bahan tersebut dari 

semua bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer, seperti 

al-Qur’an dan hadits, buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, dan 

literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Data tersier merupakan sumber data yang melengkapi sumber data sekunder 

dan tersier melalui pemaparan definisi. Adapun yang digunakan peneliti dalam 

Tesis ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama 

untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus 

memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam melakukan 

penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan sebelum dapat mengidentifikasi dan 

melacak masalah yang sedang diteliti. Observasi atau pengamatan terhadap suatu 



 
 

 
 

kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

suatu pengamatan atau pencatatan yang sistematis berdasarkan data yang ditemukan di 

lapangan dengan menggunakan alat indra. Observasi merupakan metode yang 

digunakan dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang merupakan objek 

penelitian langsung dilokasi penelitian yang selanjutnya pengamatan itu dapat 

dituangkan ke dalam bahasa verbal.3 

2. Wawancara 

Wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi dari informan lebih cepat 

dan akurat. Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal yang berkaitan 

dengan subjek penelitian. Wawancara semiterstruktur (semistructure interview) 

termasuk dalam kategori in-depeth talk interview, karena dalam teknik wawancara ini 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan teknik wawancara lainnya. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk menemukan permaslahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam memudahkan 

melakukan wawancara tersebut, peneliti tentunya menggunakan daftar pertanyaan 

terstruktur, tape recorder, camera dan telepon.  

Dalam mengumpulkan bahan dari kajian lapangan dilakukan melalui 

wawancara. Wawncara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Teknik pengumpulan data ini sangat berguna karena peneliti dapat mengolah 

data secara mendalam, sehingga diharapkan data yang diperoleh lebih akurat. 

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan yang 

 

3A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. IV; 

Jakarta: Kencana, 2017), h. 384. 



 
 

 
 

dianggap ahli dan mengetahui tentang apa yang diteliti oleh peneliti. Adapun yang 

menjadi informan pada penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bias berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories) cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.4 Dokumentasi adalah suatu metode dimana peneliti mengambil 

gambar pada saat melakukan wawancara dengan informan. Metode ini dapat dijadikan 

sebagai bukti bahwa telah dilakukan penelitian lapangan secara langsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu dalam 

melakukan penelitian lapangan (field research) yang meliputi wawancara, observasi 

dan dokumentasi diperlukan instrumen sebagai alat dalam melakukan penelitian yaitu 

daftar pertanyaan, kamera untuk mengambil gambar atau video, alat perekam 

(Handphone), dan alat tulis menulis berupa pulpen dan buku catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui literatur pendukung akan dianalisis dan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan. 

Analisis data yang diperoleh terlebih dahulu harus melakukan pengolahan data tersebut 

 

4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 240. 



 
 

 
 

karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur dengan benar, belum 

diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.5 

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa analisis data adalah 

proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang merupakan data yang 

diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga 

dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau temuannya dapat 

kemudian diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa kategori yang ada mulai dari 

kategori data yang bersifat primer hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian 

menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih 

data yang relevan atau penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan 

yang utuh.6  

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis, data yang telah diperoleh 

sebelumnya diolah secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan cara, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup 

banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data 

merupakan suatu proses pemilihan dan pemusatan data kasar yang diperoleh dalam 

melakukan penelitian lapangan. Sehingga reduksi data ini dapat memberikan gambaran 

 

5Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 117. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 240. 



 
 

 
 

yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya apabila 

diperlukan. 

b. Penyajian Data (Display Data) 

Tahap selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu peneliti melakukan 

penyajian data. Penyajian data yang dimaksud yaitu data yang telah direduksi menjadi 

terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan yang saling berkaitan. 

c. Editing Data 

Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan 

meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, 

keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuain dan relevansinya dengan data yang 

lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencatatan dilapangan yang bersifat koreksi dan penyunting harus 

memperhatikan agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden agar 

kebenaran jawaban tetap terjaga. 

d. Analisis Data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan selama proses penelitian baik 

itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang kemudian 

disajikan secara deskriktif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan 

secara rinci untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk 

menjawab segala permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

e. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, tahap selanjutnya yaitu 

peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 



 
 

 
 

lapangan yaitu temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang berupa gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas setelah diteliti menjadi jelas.  

G. 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.7 

Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus termasuk kedalam 

pengujian data yang diperoleh. Keabsahan data pada penelitian ini mencakup uji 

Credibility dan confimability.8 

1. Credibility 

Uji credibility atau uji kerdibilitas merupakan uji kepercayaan pada data yang 

merupakan hasil dari suatu penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian yang 

disajikan tidak diragukan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. 

Adapun uji credibility yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk 

menguji kepercayaan terhadap data yang disajikan dengan cara sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian 

Dengan meningkatkan kecermatan secara terusmenrus maka kepastian data dan 

rentetan kronologi kejadian (peristiwa) dapat didokumentasikan atau dicatatkan dan 

direkam dengan baik sehingga informasi yang didapatkan dilapangan dapat disusun 

 

7Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

h.320. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2007), 

h.270. 



 
 

 
 

secara sistematis untuk menjadi sebuah data dalam penelitian, sehingga data tersebut 

dapat dipastikan apakah data tersebut sudah pantas untuk dimasukkan kedalam hasil 

penelitian atau belum. 

Dalam peningkatan kecermatan dalam penelitian dilakukan dengan cara 

membaca berbagai sumber referensi seperti buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu 

serta dokumen-dokumen terkait, sehingga penulis dapat memperoleh perbandingan 

sehingga peneliti akan semakin cermat dalam penyajian data. 

b. Menggunakan Referensi 

Referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan 

oleh peneliti. Referensi mempunyai kedudukan yang sangat urgen untuk menyokong 

keabsahan penelitian, sebaiknaya data tersebut dilengkapi dengan dokumentasi berupa 

foto atau dokumen autentik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung 

jawabkan kredibilitasnya. 

c. Mengadakan Membercheck  

Tujuan dari membercheck yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana data yang 

diperoleh itu sesuai dengan apa yang disajikan oleh pemberi data. Dengan demikian 

membercheck bertujuan agar informasi yang diperoleh atau akan digunakan oleh 

penulis itu apakah sesuai dengan sumber yang dimaksud sebagai salah satu data 

penelitian. 

2. Comfirbility 

Comfirbilty disebut juga dengan objektivitas penelitian maksudnya penelitian 

bisa dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang.  Dengan kata lain 

uji comfirmabilty berarti menguji hasil penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan 

terhadap proses yang telah ada. 



 
 

 
 

Keabsahan data adalah data yang mempunyai kesamaan data yang diperoleh 

oleh peneliti dengan data fakta yang terjadi pada objek penelitian, sehingga validitas 

atau keabsahan datanya dapat dipertanggungjawabkan. 

 Uji keabsahan data juga dilakukan dengan teknik triangulasi yang diartikan 

sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking 

ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar 

ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknik triangulasi meliputi 

triangulasi metode dan triangulasi sumber data.9 

1. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. 

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat 

dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari 

metode-metode tersebut. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan 

wawancara terstruktur. Peneliti dapat juga menggunakan wawancara dan observasi 

atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. 

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati 

kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang 

diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. 

  

 

9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 271-273. 



 
 

 
 

2. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan 

menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil 

observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 

handal. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa 

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di 

sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. 

Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor 

daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor 

daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu 

ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih 

di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. 

Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor 

Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan 

Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto kelurahan Sungguminasa 

kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa (sekarang kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa). 

Namun status kantor adalah pinjam pakai dari pemerintah kabupaten Gowa tapi 

persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar sampai 

dengan tahun 1970-an. 



 
 

 
 

Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 

Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A karena Gedung kantor sudah tidak 

representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung baru. 

Pada tahun 1979 gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal 

Pembinaan Badan Peradilan Umum pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman 

Salengka No. 103 kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa. 

Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 

2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri. 

Peresmian Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan 

pada tanggal 07 Maret 2005. Pengadilan Negeri Sungguminasa kemudian menjadi 

Kelas I A berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 

09 Februari 2017 Nomor 37/KMA/SK/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 46 

Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas I B dan 17 Pengadilan Negeri Kelas I B 

menjadi Kelas I A. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu 

Kabupaten Gowa.1 

Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dari masa ke masa: 

1. Abdul Madjid, S.H., M.H. (1964-1971) 

2. M. Siringo Ringo (1971-1980) 

3. Mannan Rahman, S.H. (1980-1986) 

4. I Ketut Galung Astika, S.H. (1986-1990) 

5. Marsoedi Tjokro Waskito, S.H. (1990-1993) 

 

1Pengadilan Negeri Sungguminasa, Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan. https://www.p n-

sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah-pembentukan, Diakses tanggal 31 

Oktober 2022 



 
 

 
 

6. H. M. Arsyad Sanusi, S.H. (1993-1996) 

7. Muhammad, S.H. (1996-1998) 

8. Andi Norma (1998-1999) 

9. H. A. Muh. Yunus S P., S.H. (1999-2004) 

10. Hanizah Ibrahim M., S.H. (2004-2005) 

11. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. (2005-2007) 

12. Agus Budiarto, S.H., M.H. (2007-2008) 

13. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H. (2008-2011) 

14. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. (2011-2012) 

15. Herdi Agusten, S.H., M.Hum. (2012-2013) 

16. Tahsin, S.H., M.H. (2013-2014) 

17. H. Minannoer Rachman, S.H., M.H. (2014-2016) 

18. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. (Januari 2016 – November 2016) 

19. Muhammad Damis, S.H., M.H. (2016-2017) 

20. Djamaluddin Ismail, S.H., M.H. (2017-2019) 

21. Hebbin Silalahi, S.H., M.H. (2019-2021) 

22. Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum. (2021-2022) 

23. Dr. Hasanuddin, S.H., M.H. (2022-Sekarang)2 

2. Wilayah Yuridiksi 

Pengadilan Negeri Sungguminasa beralamat di jalan Usman Salengka No. 103 

kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa. Wilayah yuridiksi 

Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa berada 

 
2Pengadilan Negeri Sungguminasa, Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan. https://www.p n-

sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah-pembentukan, Diakses tanggal 31 

Oktober 2022 



 
 

 
 

pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara 

dan 5.557305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan 

Kabupatan Bantaeng; 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; 

dan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% 

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) 

kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. Kabupaten Gowa 

memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah datara rendah dan wilayah dataran 

tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

sekitar 72,26% dari total luas Kabupaten Gowa 35.30% mempunyai kemiringan tanah 

di atas 40 derajat, yaitu pada wilayaj Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya 

dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu 

ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran terbesar adalah Sungai Jeneberang 

yaitu seluas 881 km² dengan Panjang 90 km.3 

Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada wilayah yuridiksi 

Pengadilan Negeri Sungguminasa: 

 

 

 

3Pengadilan Negeri Sungguminasa, Profil Pengadilan: Wilayah Yurisdiksi. https://www.pn -

sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/wilayah-hukum, Diakses tanggal 31 Oktober 

2022 



 
 

 
 

No. Kecamatan Kelurahan / Desa 

1. Somba Opu Kelurahan Sungguminasa 

Kelurahan Bonto-Bontoa 

Kelurahan Batang Kaluku 

Kelurahan Tompo Balang 

Kelurahan Katangka 

Kelurahan Pandang-Pandang 

Kelurahan Kalegowa 

Kelurahan Tombolo 

Kelurahan Tamarunang 

Kelurahan Bontoramba 

Kelurahan Paccinongang 

Kelurahan Romang Polong 

Kelurahan Samata 

Kelurahan Mawang 

2. Pallangga Kelurahan Pangkabinanga 

Kelurahan Tetebatu 



 
 

 
 

Kelurahan Parangbanoa 

Kelurahan Mangalli 

Desa Je’netallasa 

Desa Bontoala 

Desa Pallangga 

Desa Bungaejaya 

Desa Toddotoa 

Desa Panakkukang 

Desa Julukanaya 

Desa Julubori 

Desa Taeng 

Desa Julupa’mai 

Desa Kampili 

Desa Bontoramba 

3. Barombong Desa Tinggimae 

Desa Kanjilo 

Desa Lembang Parang 



 
 

 
 

Desa Tamannyeleng 

Desa Biringngala 

Desa Mocobalang 

Kelurahan Benteng Somba Opu 

4. Bajeng Desa Bontosunggu 

Desa Panciro 

Kelurahan Tubajeng 

Kelurahan Mata Allo 

Desa Maccini Baji 

Desa Pa’bentengang 

Desa Maradekaya 

Desa Pannyangkalang 

Desa Bone 

Kelurahan Kalabajeng 

Kelurahan Limbung 

Desa Tangkebajeng 

Desa Paraikatte 



 
 

 
 

Desa Lempangan 

5. Bajeng Barat Desa Borimatangkasa 

Desa Mandalle 

Desa Manjalling 

Desa Gentungan 

Desa Tanabangka 

Desa Kalemandalle 

Desa Bontomanai 

6. Bontonompo Kelurahan Bontonompo 

Kelurahan Tamalayang 

Kelurahan Kalase’rena 

Desa Bontolangkasa Utara 

Desa Bontolangkasa Selatan 

Desa Barembeng 

Desa Manjapai 

Desa Bontobiraeng 

Desa Romanglasa 



 
 

 
 

Desa Katangka 

Desa Bulogading 

Desa Butegulung 

Desa Bontobiraeng Selatan 

Desa Kalebarembeng 

7. Bontomarannu Kelurahan Borongloe 

Kelurahan Bontomanai 

Kelurahan Romang Lompoa 

Desa Pakatto 

Desa Nirannuang 

Desa Sokkolia 

Desa Romangloe 

Desa Mata Allo 

Desa Bili-Bili 

8. Pattallassang Desa Timbusseng 

Desa Pattallassang 

Desa Pallantikang 



 
 

 
 

Desa Paccellekang 

Desa Sunggumanai 

Desa Panaikang 

Desa Je’nemadinging 

Desa Borongpa’la’la 

9. Bontonompo Selatan Desa Sengka 

Desa Tanrara 

Kelurahan Bontoramba 

Desa Tindang 

Desa Pa’bundukang 

Desa Salajengki 

Desa Salajo 

Desa Bontosunggu 

Desa Jipang 

10. Parangloe Kelurahan Lannai 

Kelurahan Bontoparang 

Desa Barisallo 



 
 

 
 

Desa Lonjoboko 

Desa Belapunrangnga 

Desa Botokassi 

Desa Belabori 

11. Manuju Desa Pattallikang 

Desa Mocongloe 

Desa Tanakaraeng 

Desa Manuju 

Desa Tamalate 

Desa Bilalang 

Desa Tassese 

12. Tinggimoncong Kelurahan Malino 

Kelurahan Bulutana 

Kelurahan Gantarang 

Kelurahan Pattapang 

Kelurahan Bontolerung 

Kelurahan Garassi 



 
 

 
 

Desa Parigi 

13. Tombolo Pao Kelurahan Tamaona 

Desa Pao 

Desa Tonasa 

Desa Kanreapia 

Desa Tabbinjai 

Desa Mamampang 

Desa Erelembang 

Desa Bolaromang 

Desa Balasukka 

14. Tompobulu Kelurahan Malakaji 

Kelurahan Cikoro 

Desa Bontobuddung 

Desa Tanete 

Desa Garing 

Desa Rappoala 

Desa Datara 



 
 

 
 

Desa Rappolemba 

15. Biringbulu Kelurahan Lauwa 

Desa Tonrorita 

Desa Taring 

Desa Pencong 

Desa Parangloe 

Desa Lembangloe 

Desa Beru Tallasa 

Desa Borimasunggu 

Desa Batu Rappe 

Desa Batu Malonro 

Desa Julukanaya 

16. Bungaya Kelurahan Sapaya 

Desa Bontomanai 

Desa Mangempang 

Kelurahan Jenebatu 

Desa Buakkang 



 
 

 
 

Desa Rannaloe 

Desa Bissoloro 

17. Bontolempangan Desa Bontoloe 

Desa Julumate’ne 

Desa Paranglompoa 

Desa Bontotangnga 

Desa Bontolempangan 

Desa Pa’landingan 

Desa Ulu Jangang 

Desa Lassa-Lassa 

18. Parigi Desa Majannang 

Desa Jojo 

Desa Manimbahoi 

Desa Sicini 

Desa Bilanrengi 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa 

 

 



 
 

 
 

3. Visi dan Misi 

Adapun visi Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu mewujudkan Pengadilan 

Negeri Sungguminasa yang agung. Selain visi terdapat juga misi yang harus diterapkan 

di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungguminasa. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungguminasa. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri 

Sungguminasa.4 

4. Tugas dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A merupakan peradilan umum di 

bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan 

Negeri Sungguminasa Kelas 1A sebagai pengadilan tingkat pertama, bertugas dan 

berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertana. 

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, antara lain: 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan pada 

tingkat pertama. 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 

teknik yudicial, administrasi pengadilan, maupun administrasi perencanaan 

 

4Pengadilan Negeri Sungguminasa, Profil Pengadilan: Visi dan Misi https://www.pn-

sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/visi-dan-misi, Diakses tanggal 31 Oktober 2022 

https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/visi-dan-misi
https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/visi-dan-misi


 
 

 
 

atau teknologi informasi, umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

dan pembangunan. 

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksaan 

tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan 

jurusita atau jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan 

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 

dan persidangan), dan adminsitrasi umum (perencanaan teknologi informasi 

dan pelaporan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan keuangan, umum, 

serta perlengkapan. 

f. Fungsi lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset, penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam 

era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.  

 

 

 



 
 

 
 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di 

Pengadilan Negeri Sungguminasa 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat setiap tahunnya, 

termasuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa tiga tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa5, yaitu: 

 

No Tahun Jumlah Kasus 

1. 2020 3 Kasus 

2. 2021 5 Kasus 

3. 2022 9 Kasus 

Total 17 Kasus 

Dilihat dari tabel diatas diperoleh jumlah kasus di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa selama tiga tahun terakhir (2020-2022) sebanyak 17 kasus, yaitu, pada 

tahun 2020 terdapat 3 kasus, tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan ditahun 2022 mengalami 

kenaikan sebanyak 9 kasus. Sehingga disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam 

rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Dari jumlah kasus tersebut, salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga 

yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu: 

 

 

 

5Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direkt 

ori/index/pengadilan/pn-sungguminasa/kategori/kdrt-1.html, Diakses tanggal 28 Januari 2023  

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direkt%20ori/index/pengadilan/pn-sungguminasa/kategori/kdrt-1.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direkt%20ori/index/pengadilan/pn-sungguminasa/kategori/kdrt-1.html


 
 

 
 

No. No. Perkara Terdakwa Dakwaan 

1. 259/Pid.Sus/2020/PN 

Sgm 

Hamzah bin 

Ilyas 

Berawal dari terdakwa meminta 

kepada ayah kandungnya untuk 

dibelikan mobil, akan tetapi 

ayah terdakwa mengatakan 

tidak memiliki uang untuk 

membelikan sebuah mobil, 

setelah itu dalam keadaan 

marah terdakwa mendekati dan 

meninju lengan kiri saksi (ayah 

terdakwa/ korban), setelah itu 

meninju dada kiri dan kanan 

secara berulang kali hingga 

saksi terjatuh. Kemudian 

terdakwa kembali memukul 

saksi dengan sepotong bambu 

kering dan mengenai paha 

sebelah kanan saksi. 

Selanjutnya terdakwa kembali 

meninju sebelah kanan saksi. 

Berdasarkan hasil visum yang 

dilakukan disimpulkan bahwa 

korban mengalami tindak 

kekerasan. Maka terdakwa 



 
 

 
 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). 

2. 179/Pid.Sus/2021/PN 

Sgm 

Muh. Hanafi bin 

Abdul Rais 

Berawal ketika terdakwa 

berteriak kepada saksi korban 

(istrinya) karena akan pergi 

keluar rumah dengan temannya, 

kemudian saksi menegur 

terdakwa karena teriakannya 

membuat anaknya menangis, 

namun saat ditegur terdakwa 

langsung menarik rambut saksi 

yang sedang menggendong 

anaknya lalu meninju bagian 

muka sebanyak satu kali 

mengenai mulut sehingga bibir 

saksi bengkak dan 

mengeluarkan darah. Akibat 

perbuatan terdakwa saksi 

korban mengalami luka lecet 

pada bibir bagian dalam 

sebagaimana hasil visum yang 



 
 

 
 

telah dilakukan. Terdakwa 

terbukti secara sah telah 

melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). 

3. 202/Pid.Sus/2022/PN 

Sgm 

Awaluddin bin 

Muh. Ishak 

Saksi korban (istri terdakwa) 

melihat status perempuan di FB 

milik saksi korban yang 

dicurigai sebagai selingkuhan 

terdakwa. Pada saat itu 

terdakwa sedang tidur sehingga 

saksi membangunkan terdakwa 

untuk meminta penjelasan 

mengenai status FB tersebut 

akan tetapi karena terdakwa 

dalam keadaan lelah sehingga 

terdakwa tidak memberikan 

penjelasan dan memilih keluar 

kamar untuk menghindari 

pertengkaran. Kemudian saksi 

mengunci kamar dan 

mengambil kunci agar 

terdakwa tidak keluar kamar, 

kemudian terdakwa menindih 



 
 

 
 

badan saksi dari atas dan 

berusaha mengambil kunci tapi 

tidak berhasil setelah itu 

terdakwa mencengkeram 

lengan kanan saksi, mendorong 

kepala saksi kemudian menarik 

rambut dan baju saksi korban 

sampai robek. Dari hasil visum 

yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa saksi 

korban telah mengalami 

kekerasan fisik. 

Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa cenderung 

meningkat setiap tahunnya dikarenakan oleh banyak faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya hal tersebut, di antaranya yaitu: 

a. Komunikasi, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bemasyarakat. 

Komunikasi yang baik dalam pergaulan di masyarakat akan memberikan dampak 

yang baik, begitupun sebaliknya. Komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang 

sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik 

kehidupan rumah tangga akan banyak mengalami permasalahan, salah satunya 

adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi yang terjalin 

dengan tidak baik sehingga menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. 

Sebaiknya dalam rumah tangga segala suatu masalah yang terjadi di antara suami 

dan istri dibicarakan secara baik-baik dan tenang. Beberapa kasus kekerasan dalam 



 
 

 
 

rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa diakibatkan oleh 

kurangnya komunikasi yang terjalin antara suami atau istri ketika terjadi suatu 

konflik sehingga hal itu menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah 

tangga tersebut.  

Wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Bapak 

Wahyudi Said, menyampaikan bahwa: 

“Biasa itu faktor penyebabnya ada beberapa yang pernah kami tangani yang 

pertama kesalahpahaman, jadi kesalahpahaman salah satu pihak kadang-kadang 

mereka terprovokasi dengan pembicaraan yang lain ada yang mengatakan 

suaminya itu di luar ada wanita lain kemudian suaminya mendengar istrinya di 

luar ada laki-laki lain nah inilah tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu secara 

baik-baik akhirnya terjadi KDRT itu.”6 

Dalam perspektif maqashid Syariah komunikasi yang terjalin dengan tidak baik 

ini dapat mengganggu pemeliharaan jiwa dan akal seseorang karena ketika komunikasi 

itu terjalin dengan tidak baik dapat berdampak buruk terhadap psikologi dan mental 

seseorang seperti takut dalam mengutarakan pendapatnya sehingga ia hanya 

memendamnya dan menimbulkan lemahnya pemahaman antara suami dan istri.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi dalam rumah tangga sangat penting ketika terjadi suatu permasalahan atau 

kesalahpahaman sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara baik-baik agar 

tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Faktor karakter atau perilaku seseorang, orang tua dan lingkungan sekitar sangat 

berperan penting dalam membangun karakter seseorang. Ketika terbiasa hidup 

dengan lingkungan yang keras terbiasa dengan kekerasan akan menciptakan 

pribadi yang buruk. Hal ini juga menjadi pengaruh bagi diri atau watak seseorang 

 

6Wahyudi Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 09 November 2022. 



 
 

 
 

yang tidak dapat mengontrol emosinya ketika terjadi suatu masalah dalam rumah 

tangganya. Perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku di sini adalah 

kebiasaaan buruk yang dilakukan seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, 

pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan 

lingkungan.7 

Dilihat dari prinsip hifdz al-aql faktor ini dapat berdampak buruk terhadap akal 

seseorang yang menyebabkan kehilangan kemampuan berpikirnya sehingga emosinya 

tidak dapat dikontrol dengan baik. Selain itu syariat Islam jelas melarang untuk 

melakukan hal yang dapat merusak kesehatan akal seseorang. 

c. Faktor kecemburuan, cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami 

sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran 

istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan di antara mereka menjadi 

penyebab pertengkaran di antara mereka, dengan demikian kekerasan dalam 

rumah tangga dapat terjadi.8 

Memelihara jiwa merupakan bentuk dari kemaslahatan yang bertujuan untuk 

menjamin kesejahteraan hidup manusia, faktor kecemburuan yang berlebihan antara 

suami istri dalam rumah tangga dapat menimbulkan kemudharatan bagi jiwa karena 

hilangnya rasa percaya dalam rumah tangga tersebut sehingga menimbulkan suatu 

konflik yang tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan perceraian. 

 

7Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 

8Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 



 
 

 
 

d. Faktor ekonomi, faktor yang dianggap sebagai penyebab utama dalam terjadinya 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dari aspek ekonomi 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa disebabkan karena: 

1. Kemiskinan. 

2. Pendapatan istri lebih besar daripada suami, jika pendapatan istri lebih besar 

daripada suami, dapat terjadi kecemburuan antara suami dan istri, sehingga 

suami merasa disepelekan dan dilakukan kekerasan. Ini juga dipengaruhi oleh 

psikologi suami. 

3. Istri selalu tergantung pada suami dalam hal ekonomi, istri yang selalu 

bergantung akan membuat suami menjadi semena-mena terhadap istrinya, 

karena dia merasa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia, sehingga 

suami bisa berbuat kekerasan pada istrinya. 

4. Ekonomi istri dan suami yang mapan membuat mereka mempunyai laki-laki 

atau perempuan idaman lain. 

5. Suami pengangguran dan tidak mau bekerja, suaminya menunggu hasil kerja 

dari istri dan merelakan istrinya dieksploitasi demi uang. 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Ibu Ristanti 

Rahim, menyampaikan bahwa: 

“Sebenarnya KDRT itu terjadi karena banyak faktor seperti pribadi masing-

masing kadang tidak cocok, kadang ada sifat-sifat dari pasangan tidak sama dan 

tidak suka, faktor watak suami yang memang keras, ada juga faktor 

kecemburuan seperti misalnya karena menyukai orang lain atau adanya pihak 

ketiga, juga ada kebiasaan suka mabuk-mabukan. Tapi faktor yang paling 

dominan terjadi itu karena faktor ekonomi dalam rumah tangga itu.”9 

 

9Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 



 
 

 
 

Ekonomi dalam perspektif maqashid syariah dapat mengganggu hifdz al-mal 

dalam lingkup rumah tangga. Faktor ekonomi ini dapat menyebabkan penelantaran 

dalam rumah tangga ketika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah yang layak 

untuk keluarganya padahal sudah menjadi suatu kewajiban seorang suami untuk 

menjamin keberlangsungan hidup keluarga dalam rumah tangganya. 

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa kekerasan 

dalam rumah tangga memang disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi 

karena kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal. 

e. Perempuan dan laki-laki yang menikah dalam usia relatif muda. Menikah dalam 

usia muda memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggungjawab akan masa 

depan pernikahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan 

pernikahan di usia muda tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap masa 

depannya. Hal tersebut secara psikologis dapat dikatakan belum siap atau belum 

mampu memangku tanggungjawab atas keluarganya. Mereka masih belum bisa 

mengendalikan emosinya dengan baik sehingga ketika terjadi pertengkaran 

biasanya tidak segan-segan suami memukul istrinya.10 

Menikah di usia yang relatif muda dapat mempengaruhi prinsip hifdz nafs, hifdz 

nasl, dan hifdz al-aql. Menikah di usia muda dianggap belum memiliki kemampuan 

untuk menjalani rumah tangga karena dikhawatirkan belum mampu memenuhi 

kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri. 

 

10H. Syahbuddin (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 



 
 

 
 

f. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai cara mendidik istri, 

kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sebagai kepala 

keluarga, sehingga muncul persepsi bahwa suami boleh menguasai istri dan 

berakibat suami semena-mena pada istri.11 

Pemahaman ajaran agama yang keliru ini dalam perspektif maqashid syariah 

bertentangan dengan konsep pemeliharaan jiwa, dalam hal ini suami yang berlaku 

semena-mena terhadap istrinya merupakan tindakan diskriminatif yang mengarah 

kepada pihak yang dilemahkan. Padahal dalam kehidupan rumah tangga seorang suami 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan perlakuan yang baik 

terhadap istrinya. 

g. Faktor emosi yang berlebihan atau sifat keras dari salah satu pihak baik suami 

ataupun istri sehingga menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan 

oleh suami atau istri kepada salah satunya sehingga menimbulkan rasa sakit. 

Hal ini dapat mengganggu pemeliharaan jiwa seseorang karena dapat 

menimbulkan rasa sakit atau perampasan kemerdekaan terhadap hak istri yang harus 

dijaga dan dilindungi oleh seorang suami dalam lingkup rumah tangga. 

h. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak 

pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara 

suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling 

memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, 

penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat 

menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga 

 

11H. Syahbuddin (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 



 
 

 
 

membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari 

perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau 

istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami. 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Bapak H. 

Syahbuddin, menyampaikan bahwa: 

“Beberapa faktor yang pernah saya lihat itu karena faktor ekonomi, juga 

terkadang karena bersaing antara suami istri itu, kemudian faktor kebiasaan dari 

orang tersebut yang suka kasar atau memukul, terus terkadang juga faktor 

menikah muda belum matang pemikirannya belum bisa mengontrol emosinya 

dengan baik, dan juga faktor kurangnya pemahaman agama dalam menjalani 

kehidupan rumah tangganya sehingga dapat mengakibatkan KDRT.”12 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah di usia 

muda dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena 

belum bisa mengontrol emosinya ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangganya. 

Pemahaman agama yang kurang juga dapat menjadi faktor KDRT karena suami 

ataupun istri kurang mengetahui hak dan kewajibannya sehingga suami atau istri 

berperilaku semena-mena dan tidak saling menghargai dan menghormati sehingga 

timbul kekerasan dalam rumah tangga. 

Dari beberapa faktor yang disebutkan, terdapat faktor yang paling sering terjadi, 

yaitu: 

a. Komunikasi, komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting 

untuk menjaga keutuhan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik kehidupan rumah 

tangga akan banyak mengalami permasalahan, salah satunya adalah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi yang terjalin dengan tidak baik 

sehingga menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Sebaiknya dalam rumah 

 

12H. Syahbuddin (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 



 
 

 
 

tangga segala suatu masalah yang terjadi di antara suami dan istri dibicarakan 

secara baik-baik dan tenang. 

Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Bapak Wahyudi Said, menyampaikan 

bahwa: 

“Faktor penyebab KDRT ada beberapa yang pernah kami tangani salah satunya 

kesalahpahaman salah satu pihak yang membuat suami/istri terprovokasi 

dengan pembicaraan yang mengatakan suaminya itu di luar ada wanita lain atau 

sebaliknya, hal inilah tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu secara baik-baik 

akhirnya terjadi KDRT itu.”13 

Dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN Sgm, terdakwa Awaluddin bin 

Muh. Ishak, saksi korban (istri terdakwa) melihat status perempuan di FB milik saksi 

korban yang dicurigai sebagai selingkuhan terdakwa. Saksi membangunkan terdakwa 

untuk meminta penjelasan mengenai status FB tersebut akan tetapi karena dalam 

keadaan lelah sehingga terdakwa tidak memberikan penjelasan dan memilih keluar 

kamar untuk menghindari pertengkaran. Kemudian saksi mengunci kamar dan 

mengambil kunci agar terdakwa tidak keluar kamar, kemudian terdakwa menindih 

badan saksi dari atas dan berusaha mengambil kunci tapi tidak berhasil setelah itu 

terdakwa mencengkeram lengan kanan saksi, mendorong kepala saksi kemudian 

menarik rambut dan baju saksi korban sampai robek. 

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab KDRT yang dilakukan 

oleh terdakwa Awaluddin bin Muh. Ishak disebabkan oleh karena tidak adanya 

komunikasi yang baik antara terdakwa dan korban mengenai permasalahan yang ada, 

dimana terdakwa tidak memberikan penjelasan apapun kepada saksi korban, sehingga 

memancing emosi keduanya dan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga. 

 

13Wahyudi Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 09 November 2022. 



 
 

 
 

b. Ekonomi, tuntutan pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat 

terpenuhi karena penghasilan dalam rumah tangga yang kurang atau pas-pasan 

tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan yang semena-mena atau 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Ibu Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyampaikan 

bahwa: 

“Kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan terjadi itu karena faktor 

ekonomi dalam rumah tangga, penghasilan keluarga yang sedikit sedangkan 

kebutuhannya banyak sehingga tidak bisa terpenuhi semuanya.”14 

Perkara putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2020/PN Sgm, terdakwa bernama 

Hamzah bin Ilyas merupakan anak kandung dari korban. Terdakwa meminta kepada 

ayah kandungnya untuk dibelikan mobil, akan tetapi ayah terdakwa tidak memiliki 

uang untuk membelikan sebuah mobil, sehingga terdakwa mendekati dan meninju 

lengan kiri ayahnya, setelah itu meninju dada kiri dan kanan secara berulang kali 

hingga ayahnya terjatuh. Terdakwa kembali memukul ayahnya dengan bambu kering 

dan mengenai paha sebelah kanannya. Kemudian terdakwa kembali meninju sebelah 

kanan ayahnya. 

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

terdakwa Hamzah bin Ilyas kepada ayahnya disebabkan tidak terpenuhinya keinginan 

terdakwa karena keuangan yang tidak ada atau tidak mencukupi, sehingga 

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor 

ekonomi. 

 

14Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 
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c. Faktor emosi yang berlebihan atau sifat keras dari salah satu pihak baik suami 

ataupun istri sehingga menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan 

oleh suami atau istri kepada salah satunya sehingga menimbulkan rasa sakit. 

Ibu Ristanti Rahim juga menyampaikan bahwa: 

“Selain faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga juga kadang  terjadi 

karena faktor watak suami yang memang keras dan mudah emosi sehingga 

terjadi kekerasan kepada salah satunya.”15 

Seperti yang terjadi pada putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2021/PN Sgm, terdakwa 

Muh. Hanafi bin Abdul Rais, awalnya terdakwa berteriak kepada istrinya karena akan 

pergi keluar rumah dengan temannya, kemudian korban menegur terdakwa karena 

teriakannya membuat anaknya menangis, namun saat ditegur terdakwa langsung 

menarik rambut korban yang sedang menggendong anaknya lalu meninju bagian muka 

sebanyak satu kali mengenai mulut sehingga bibir saksi bengkak dan mengeluarkan 

darah, sehingga korban mengalami luka lecet pada bibir bagian dalam. 

Dari kasus tersebut, ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan terdakwa kepada istrinya ini disebabkan karena terdakwa yang tidak 

dapat mengontrol emosinya dengan baik dan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu 

dengan istrinya. Sehingga terjadi pemukulan kepada istrinya yang menyebabkan luka 

dan rasa sakit. 

Peneliti juga berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga dapat 

disebabkan oleh tidak adanya rasa cinta yang dimiliki oleh seorang suami terhadap 

istrinya. Pernikahan mereka terjadi mungkin akibat campur tangan ke dua orang tua 

mereka yang telah sepakat untuk menjodohkan putra-putri mereka. Pernikahan tanpa 

dilandasi rasa cinta bisa mengakibatkan seorang suami melakukan hal-hal yang tidak 

 

15Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 
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sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin rumah tangga, dan harapan untuk bisa 

menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab tidak pernah akan dapat 

terwujud.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, 

dalam perspektif maqashid syariah sangat berpengaruh dalam pemeliharaan agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang karena hal tersebut dapat menimbulkan 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor yang telah disebutkan juga 

membuktikan bahwa masih banyak orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup 

rumah tangga meskipun telah ada UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

yang mengaturnya. Akan tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu 

sendiri, jika masyarakat itu paham bagaimana berumah tangga, itu akan meminimalisir 

terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

C. Upaya Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan 

Negeri Sungguminasa 

Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan 

Negeri Sungguminasa pada prinsipnya mengikut sistem hukum acara pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) mulai dari penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan 

pemasyarakatan. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan undang-undang yang secara 

khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga 

telah dituliskan secara lengkap terkait tentang peraturan yang mengatur baik untuk 

pelaku, korban, dan juga saksi. 



 
 

 
 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Sungguminasa Bapak Wahyudi Said, mengatakan bahwa: 

“Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 

Negeri mengikut hukum acara pidana jadi kalau untuk KDRT ini masuk dalam 

lingkup perkara pidana. Upaya yang dilakukan majelis hakim itu mediasi agar 

ada perdamaian di antara mereka dengan harapan nanti setelah selesai 

perkaranya akan bisa kembali rukun seperti itu tujuannya karena untuk KDRT 

ini sendiri sama seperti perkara pidana biasa jika sudah masuk di pengadilan itu 

berbeda restorative justice nya. Meskipun proses penyelesaiannya mengikut 

pada hukum acara pidana akan tetapi dalam menjatuhkan putusan dasar hukum 

yang digunakan oleh hakim itu sesuai dengan UU PKDRT.”16 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak H. Syahbuddin Hakim Pengadilan Negeri 

Sungguminasa, bahwa: 

“Upaya penyelesaiannya itu sesuai dengan hukum acara pidana ketika perkara 

sudah didaftar atau dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) ke pengadilan 

negeri otomatis pengadilan harus memeriksa, mengadili dengan baca dakwaan 

dan memeriksa saksinya sesuai dengan hukum acara pidana. Kalaupun nanti di 

antara terdakwa dan korban berdamai itu menjadi alasan untuk meringankan 

saja si terdakwa atau si pelaku.”17 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sesuai dengan hukum 

acara pidana yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan dan 

persidangan di pengadilan. 

Sebelum memasuki tahapan persidangan majelis hakim terlebih dahulu 

melakukan mediasi kepada terdakwa dan korban dengan model restorative justice yaitu 

disebut dengan mediasi penal (penal mediation). Mediasi penal adalah sebagai suatu 

alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara 

pelaku tindak pidana dengan korban. Dapat dipahami, bahwa penanganan perkara 

 

16Wahyudi Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 09 November 2022. 

17H. Syahbuddin (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 10 November 2022. 



 
 

 
 

pidanadengan cara mediasi penal ditujukan untuk menemukan solusi yang tepat yang 

dikendaki oleh para pihak (pelaku dan korban). Hal itu sesuai dengan landasan filosofis 

eksistensi mediasi penal yang mengandung asas diterapkannya solusi “menang-

menang” (win-win) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost) atau 

“menang-kalah” (win-lost) sebagaimana yang ingin dicapai oleh pengadilan dengan 

pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif/litigasi (law enforcement 

process).  

Bentuk-bentuk KDRT yang dapat ditangani melalui konsep restorative justice 

dengan cara mediasi penal adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan 

(klacht delicten) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan. Dalam mediasi penal 

pengadilan berperan sebagai mediator dengan model asensus yaitu model yang 

mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya.18 

Konsep ini mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu 

kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara 

pelaku tindak pidana agar kedepannya hubungan antar keduanya dapat kembali rukun 

ketika perkara telah selesai.  

Adapun proses mediasi berlangsung yaitu, pada hari pertama sidang majelis 

hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. 

Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki 

sertifikat sebagai mediator dalam waktu satu hari, apabila dalam waktu satu hari belum 

ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim. Setelah penunjukan 

mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk 

 

18Mudzakir dan Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: 

Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik”, Jurnal Yustitia, Edisi 85 (2013), h. 6. 



 
 

 
 

perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan 

sengketa kepada mediator dan para pihak. Kemudian mediator menentukan jadwal 

pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi, dalam mediasi dapat dihadirkan saksi 

ahli atas persetujuan para pihak. Mediator wajib mendorong para pihak untuk 

menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator 

dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya juga dapat dilakukan. Jangka 

waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat 

diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, 

para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 

ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai akta 

perdamaian. Dan apabila tidak terjadi suatu kesepakatan, hakim dapat langsung 

melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 

Dalam QS. Al-Hujurat/49:19. 

خْرٰ 
ُ
ا
ْ
ى ال

َ
ۚ فَاِنْْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَل صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

َ
وْا فَا

ُ
مُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَل

ْ
ى وَاِنْ طَاىِٕۤفَتٰنِ مِنَ ال

 
َ
ۖ فَاِنْ فَاءَۤتْ فَا ِ مْرِ اللّٰه

َ
ٰٓى ا ءَ اِل ى تَفِيْۤ تِيْ تَبْغِيْ حَته

َّ
وا ال

ُ
قْ فَقَاتِل

َ
عَدْلِ وَا

ْ
سِطُوْاۗ اِنَّ صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِال

مُقْسِ 
ْ
بُّ ال َ يُحِ  طِيْنَ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 

terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim 

itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan 

adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil.”  

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut memberikan penjelasan 

bahwa setiap konflik itu harus ada orang yang mendamaikannya. Kemudian terkait 



 
 

 
 

dengan ishlah antara pasangan suami dan istri yang diambang perceraian; dapat 

mengutus al-hakam (penengah atau juru runding) dari kedua belah pihak.19 Kata ishlah 

ini kemudian dimaknai sebagai perdamaian, yaitu bahwa sebuah perjanjian yang 

disepakati dan ditetapkan menghilangkan konflik di antara sesama manusia yang 

mengalami pertikaian, baik pertikaian antara individu maupun kelompok. Hasil dari 

pemaknaan tersebut terimplementasikan melalui mediasi dalam pengadilan. Praktik 

ishlah tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri. 

Tujuannya adalah agar para pihak yang perselisihan mampu menemukan kesepakatan 

sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam 

melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih untuk mencari solusi. 

Dalam perspektif maqashid syariah, penyelesaian masalah melalui mediasi, 

juga merupakan manifestasi dari maqashid syariah, yakni hifdz al-nasl, karena ketika 

terjadi permasalahan dalam pernikahan, maka hubungan pernikahan akan rusak dan 

akan terjadi permasalahan. Di samping itu, mempertahankan pernikahan adalah bagian 

dari pada hifz al-din. Hal ini berdasar bahwa pernikahan adalah suatu syariat agama 

yang bernilai ibadah. Sehingga mempertahankan dan terus melaksanakan ibadah ini 

dapat dikategorikan sebagai delegasi dari kewajiban menjaga nilai autentik dalam 

agama Islam. 

 Adapun prosedur perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu: 

1. Jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sungguminasa 

melalui Panitera Muda Pidana. 

2. Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas. 

 

19M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 13, h. 

248. 



 
 

 
 

3. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan menyiapkan semua 

formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. 

4. Panitera memeriksa berkas perkara. 

5. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim dalam jangka waktu 3 hari 

kerja. 

6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti. 

7. Petugas pendaftaran memberikan berkas kepada Majelis yang ditunjuk. 

8. Ketua majelis memeriksa berkas dan mempelajari perkara, kemudian 

menetapkan hari sidang pertama, paling lama 7 hari kerja setelah ketua majelis 

hakim memeriksa. Berkas perkara harus sudah di ketua majelis hakim paling 

lama 3 hari kerja setelah penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan 

Negeri. 

9. Hakim anggota mempelajari perkara. 

10. Panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan Salinan 

penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk 

menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. 

11. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberitahukan terdakwa jadwal persidangan 

dan menghadirkan terdakwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan 

untuk persidangan pertama.20 

Ketika perkara diserahkan oleh Jaksa penuntut umum dan telah didaftarkan ke 

Pengadilan Negeri pertama yang dilakukan adalah memberikan perkara tersebut ke 

Ketua Pengadilan untuk memutuskan majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan dalam perkara tersebut. Majelis hakim menerima perkara dan membaca 

 

20Riadi Asra Ahmad, Hukum Acara Pidana (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 79. 



 
 

 
 

perkara tersebut dan para majelis hakim selalu mengupayakan perkara KDRT tersebut 

dimediasi. Biasanya mediasi dilakukan dengan mendatangkan para korban, terdakwa, 

para majelis hakim, jaksa penuntut umum, bantuan hukum dan bapas untuk 

menyelesaikan perkara di luar pengadilan. 

Perkara yang dapat dimediasi tidak lagi dilanjutkan di pengadilan negeri dan 

langsung dibuatkan surat putusan perkara tetapi ketika sebaliknya perkara tidak 

berhasil dimediasi maka perkara tersebut dilanjutkan dipengadilan dan mengikuti 

proses pengadilan sampai majelis hakim memberikan putusan. Putusan yang dapat 

diberikan oleh majelis hakim itu dilihat dari keadaan terdakwa dan kelakuan terdakwa 

selama proses pengadilan negeri tersebut berlangsung dipengadilan maka putusan yang 

diberikan tidak memberatkan terdakwa dan terdakwa bisa di pulangkan kepada 

keluarganya dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan bisa menjadi lebih baik lagi 

dan tidak terlibat untuk kedua kalinya dengan tindak kejahatan lagi. 

Adapun proses persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu dalam 

proses sidang perkara pidana, pertama-tama dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh 

Jaksa Penuntut Umum (JPU), surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk 

mengetahui sejauh mana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami 

surat dakwaan yang dibuat oleh JPU maka surat dakwaan tersebut adalah dasar 

pembelaan bagi terdakwa. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan 

persidangan yang akan memberi corak dan terhadap keputusan pengadilan yang akan 

dijatuhkan. 

Setelah membaca surat dakwaan dilakukan eksepsi. Eksepsi adalah keberatan 

yang diajukan terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya. Eksepsi yang dibuat oleh 

Penasihat hukum terdakwa biasanya memegang peranan untuk dijatuhkannya putusan 



 
 

 
 

sela (interim meascure) oleh hakim pemeriksa perkara. Putusan sela (interim 

meascure) yang dimaksud bukanlah putusan final, dimana putusan sela (interim 

meascure) ini berlaku sampai dengan adanya putusan yang lebih mengikat. 

Dalam hal putusan sela (interim meascure) terbentuk penetapan, maka JPU 

dapat langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan yang ditetapkan berwenang 

mengadili. Sedangkan dalam hal putusan sela (interim meascure) berisi penolakan 

terhadap eksepsi maka hakim meneruskan perkara tersebut dengan memerintahkan 

JPU segera mengajukan alat-alat buktinya. Namun, jika putusan sela (interim 

meascure) berbentuk putusan akhir maka upaya yang dapat dilakukan oleh JPU adalah 

melakukan verzet, banding, atau kasasi dilihat dari isi putusannya. 

Namun, apabila terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, 

keberatan atau tanggapan terhadap surat dakwaan maka persidangan akan dilanjutkan 

dengan tahap pembuktian. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik 

sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 

undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 

undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa. 

Jadi, dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau 

tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti 

seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 



 
 

 
 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.21 

Namun dalam sidang perkara pidana khusus KDRT, pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 

55 menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi 

korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai 

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.22 

Alat bukti yang salah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 angka 1, ialah: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

Setelah dilakukannya tahap pembuktian dengan melakukan pemeriksaan, 

penuntut umum mengajukan tuntutan (requisitor) pidana, sesuai dengan KUHAP pasal 

182 angka 1 bagian a, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum 

mengajukan tuntutan pidana.23 Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai, apabila: 

a. Semua alat bukti telah rampung diperiksa. Mengenai alat bukti yaitu, keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

 

21Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

22Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

23Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 



 
 

 
 

b. Semua barang bukti yang ada telah diperhatikan kepada terdakwa maupun saksi-

saksi sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap bukti tersebut. 

c. Demikian juga surat-surat yang ada maupun memberikan berita acara yang 

dianggap penting sudah dibacakan dalam persidangan. 

Mengenai surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan 

pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti disertai dengan 

penjelasan dari setiap delik unsur yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan 

adalah gambaran (visualisasi) dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada 

hakim. 

Bagi terdakwa surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaan, karena terdakwa 

dapat menentang argumentasi yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan 

pemidanaan. Bagi hakim surat dakwaan dapat menjadi bahan atau memberi gambaran 

terhadap putusan yang akan dijatuhkan dan juga bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta 

yang ditemukan dengan menjadi bahan untuk keyakinannya. 

Setelah jaksa penuntut umum (JPU) selesai membacakan surat tuntutannya, 

maka giliran terdakwa atau Penasihat hukumnya diberikan haknya untuk mengajukan 

pembelaan (pledoi). Pembelaan atau pledoi bertujuan untuk memperoleh putusan 

hakim yang dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan 

terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya untuk meringankan 

hukuman pidana. 

Dalam pasal 182 angka 1 KUHAP, disebutkan: 

a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan 

pidana; 



 
 

 
 

b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang 

dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau 

penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; 

c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan 

setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan tuntutannya 

kepada pihak yang berkepentingan.24 

Dalam mengajukan pembelaan atau pledoi biasanya terdakwa atau Penasihat 

hukumnya mengajukan tanggapan karena, antara lain: 

a. Surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kabur. 

b. Jaksa penuntut umum (JPU) keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-

pasal yang didakwakan. 

c. Jaksa penuntut umum (JPU) keliru melakukan Analisa terhadap unsur-unsur delik 

yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang 

terbukti. 

d. Jaksa penuntut umum (JPU) keliru dalam menilai alat-alat bukti atau 

menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung. 

e. Delik yang didakwakan adalah delik materiil bukan formil. 

f. Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana. 

g. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. 

h. Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai 

dengan kasus yang dihadapi.25 

 

24Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

25Riadi Asra Ahmad, Hukum Acara Pidana, h. 88. 



 
 

 
 

Dalam menyusun jawaban di atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau 

Penasihat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan 

wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam 

replik tersebut. Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti materi pokok 

pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam repliknya sebagai 

bantahan atau sanggahan atas pembelaan terdakwa atau Penasihat hukumnya. Setelah 

jaksa penuntut umum mengajukan replik dipersidangan, maka selanjutnya giliran 

terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan duplik. 

Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang 

menyimpulkan semua tanggapan dan sanggahan. Sebelum majelis hakim mengambil 

sikap dan menyusun putusan, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada 

terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya meminta keringanan 

hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya. Sebelum menjatuhkan putusan, 

majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Hasil musyawarah ini tentu saja 

bisa bersifat rahasia, setelah dituangkan dalam putusan kemudian dibacakan dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum, barulah publik mengetahui secara lengkap 

hasil musyawarah tersebut. 

Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, 

selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikap 

apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut atau mengajukan grasi atau 

menyatakan naik banding. Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu untuk 

berkonsultasi dengan penasihat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya 

kepada penasihat hukumnya. Hal yang sama juga ditawarkan kepada jaksa penuntut 

umum jika terdakwa atau Penasihat hukumnya menyatakan sikap menerima, maka 



 
 

 
 

hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara pernyataan 

menerima putusan yang telah disiapkan panitera pengganti. Jika terdakwa menyatakan 

banding, maka terdakwa segera diminta untuk menandatangani akta permohonan 

banding, jika terdakwa atau Penasihat hukum pikir-pikir maka hakim ketua 

menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama tujuh hari, apabila dalam tujuh 

hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa dianggap menerima putusan, hal 

yang sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.  

Dari upaya penyelesaian yang dijelaskan peneliti berpendapat bahwa 

penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa telah sesuai dengan aturan yang ada karena mengikut pada sistem 

KUHAP dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tetap berdasarkan pada 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT). 

Membangun benteng yang kuat dalam rumah tangga diperlukan akidah Islam 

agar rumah tangga yang dibangun tidak mudah goyang dan rapuh, maka suami harus 

mencari istri yang salehah dan memiliki kualitas agama yang memepuni, Rasulullah 

menganjurkan agar lelaki mencari wanita yang beragama kuat, karna wanita seperti ini 

dapat menjadi penolongnya dalam membangun sebuah maslahat. Zaman sekarang ini 

tidak cukup dengan istri yang salehah dan mempunyai penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kalau Undang-

Undang itu dijalankan maka dapat terbentuknya rumah tangga yang sakinah. 

Dalam perspektif hukum Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan 

dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang 



 
 

 
 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat 

dalam al-Qur’an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan 

isterinya dengan pergaulan yang baik. Islam adalah rahmatan lil’alamin yang 

menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan 

adalah untuk tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena 

itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam 

kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. 

Dalam rumah tangga harus ada rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang 

(rahmah). Rasa cinta dan kasih sayang itu dilihat dari bagaimana kepala rumah tangga 

memperlakukan keluarganya, Misalnya, ada anak yang berbuat nusyuz, dia melawan 

orang tuanya. Orang tuanya menyuruh anaknya untuk shalat, tetapi anak tersebut tidak 

mau karena sedang bermain dengan kawannya. Kemudian orang tuanya 

menasehatinya. Setelah dinasehati anak itu juga tetap melawan orang tuanya. Lantas 

orangtuanya memukul anaknya, sehingga ia merasa sakit. Karena pukulan itu, timbul 

rasa takut yang mengakibatkan dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. 

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang 

seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat 

kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh 

suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka. Menurut Islam, nilai kemuliaan 

manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya, Namun, berdasar pada 

kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan keduanya baik yang menyangkut 

masalah fisik maupun psikis, Islam kemudian membedakan keduanya dalam beberapa 

persoalan, terutama yang menyangkut fungsi dan peran masing-masing. Pembedaan ini 



 
 

 
 

dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan 

publik. 

Misi pokok al-Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari 

berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, 

politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan 

kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih sering 

kita dapati kondisi di mana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat 

perlakuan diskriminatif yang dialaminya salah satunya yakni Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (KDRT).  

Dalam telaah hukum Islam, upaya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 

Negeri Sungguminasa ini sejalan dengan tujuan utama dari diturunkannya aturan 

hukum atau syariat oleh Allah swt. yang bertujuan agar kemudian manusia dapat 

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan atas segala ketetapan yang 

diberlakukan. Aturan-aturan hukum yang kemudian Allah tentukan dan tetapkan 

hanyalah demi kemaslahatan semata.26 Maka ilmu maqashid Syariah memiliki 

kepentingan yang teramat penting dalam hal mengukur serta mempertimbangkan 

sebuah permasalahan agar terjamin serta mampu mendatangkan kemaslahatan serta 

mencegah kemudharatan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah dalam 

kaidah fiqh 

 الضَّرَر يزَُال 

Artinya: “Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan” 

 

26Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam (Jakarta Timur: Pustaka al-

Kautsar, 1999), h. 256. 



 
 

 
 

Menurut kaidah ini manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti) baik 

oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau 

menyakiti pada orang lain. Kaidah ini juga dijelaskan bahwa seseorang tidak dibolehkan 

untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, 

kehormatan dan harta. Sebagaimana juga tidak dibolehkan membalas kerusakan dengan 

kerusakan dengan kerusakan yang sama, artinya tidak boleh membalas bahaya dengan 

bahaya. Seandainya ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain maka sebisa 

mungkin harus  dicegah, sebab kerusakan itu harus disingkirkan atau dihapus dari 

kehidupan umat manusia.  

Larang berbuat mudarat dalam al-Qur’an dijelaskan melalui dua kata yang umum. 

Pertama adalah al-dharar dan al-dzulm.27 Hal ini terimplementasikan dalam ajaran Islam 

pada QS al-Baqarah/2:231: 

وْهُنَّ ضِرَارً 
ُ
ا تُمْسِك

َ
 ذٰلِكَ فَقَدْ ظَ وَل

ْ
فْعَل تَعْتَدُوْاۚ  وَمَنْ يَّ

 
مَ نَفْسَهٗۗ   ا لِ

َ
 ... ل

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. 

Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri…” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami diberi pilihan untuk rujuk atau cerai, 

dijelaskan-Nya pada ayat ini batas akhir pilihan itu, sambil mengisyaratkan bahwa rujuk 

adalah terbaik.28 Di samping itu juga, suami dilarang al-imsak (menahan) istrinya dengan 

tujuan al-idrar (membawa kemudaratan pada orang lain). Hal ini menunjukkan prinsip 

sederhana Islam dalam pernikahan yang melarang saling melukai satu sama lain.  Bahkan 

tak hanya itu, apabila kamu mentalak istri-istrimu atau akan lebih baik untuk melanjutkan 

hubungan, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rûf, yakni dengan cara yang baik 

 

27M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2, h. 498. 

28M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2, h. 

499. 



 
 

 
 

sesuai tuntunan agama dan adat. Pilihan yang lain adalah ceraikanlah mereka dengan cara 

yang ma'ruf. Janganlah dengan perceraian itu kamu membeberkan kesalahan atau 

keburukannya29 sehingga berakibat buruk baginya. Di samping itu, Islam juga 

mengajarkan prinsip tidak saling mencelakai dan melukai, dijelaskan oleh Rasulullah 

dalam hadisnya. 

سِير ، وَجَعَلرتُهُ  تُ الظُّلرمَ عَلَ ى نَ فر نَكُمر مُحَرَّمًا ؛ فَلَا تَظاَلَ مُور يَا عِبَادِير ! إنِِّ ير حَرَّمر  …بَ ي ر
Artinya: 

“Wahai hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan perbuatan zhalim atas 

diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian 

saling menzalim.”30 

Maka berdasarkan ayat dan hadis yang bersifat umum di atas dapat ditarik 

sebuah nilai dan point yang menjadi prinsip bahwa Islam melarang saling menyakiti 

satu sama lain. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga ini harus dihilangkan karena 

tindakan ini menyakiti orang lain yang mengancam pemeliharaan jiwa korbannya sehingga 

hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. 

Tujuan dalam memahami maqashid syariah adalah untuk memahami nas-nas 

syara’ kemudian mengimplementasikannya kedalam permasalahan-permaslahan yang 

baru atau berlaku serta mengambil dalil atas hukum yang ditemukan bagi permaslahan-

permaslaahan yang ada. Kemudian dengan memahami maqashid syariah dapat 

membantu umat Islam mengetahui segala hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt., 

 

29M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2, h. 

499. 

30Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, Jilid 35 (Cet. I; t.t.: Maktabah Syamilah, 2017), h. 4. 



 
 

 
 

adalah semata-mata untuk memberikan kebaikan atau maslahah serta menjauhkan 

kemudharatan atau mafsadah atas mereka.31 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan berbasis 

gender yang dalam penangananya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, 

memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi 

manusia. Dalam upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga harus 

sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminnya 5 prinsip 

utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

1. Memelihara Agama (hifdz al-din) 

Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga serangan mental seorang suami 

terhadap istri sebagai korban sering kali membawa dampak terganggunya integritas 

keutuhan mental psikologis seorang istri sehingga secara spiritual istri cenderung 

mengalami kesulitan mengekspresikan rasa syukur sehingga kemampuan untuk 

menjamin relasi dengan pencipta menjadi berkurang. 

2. Pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) 

Memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya 

merupakan kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan, kekerasan terhadap 

martabat kemanusiaan seperti halnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

merupakan tindakan dikriminatif yang mengarah pada tindakan intervensi kepada 

pihak yang dilemahkan. Sesungguhnya dalam kehidupan keluarga seorang suami 

mempunyai kewajiban yang bersifat spiritual di antaranya dengan memberikan 

bimbingan dengan perlakukan yang baik kepada istri dan anak serta anggota keluarga 

 

31Mohd Yusri Bin Ibrahim, “Maqashid al-Shariah: the History of the Development and 

Contribution of the Scholar of Usul al-Fiqh and Muta’akhirin”, International Journal of Shariah, 

Muamalat and Islam, Vol. 1 No. 7 (2019), h. 307. 



 
 

 
 

yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt dan mencontoh tauladan Rasul-Nya 

bukan melakukan tindakan kesewenangwenangan atau pengekangan terhadap jiwa 

seseorang. 

3. Pemeliharaan akal (hifdz al- ‘qal)  

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan 

akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam sekitar dan diri sendiri, seorang 

istri yang menjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan seorang suami di dalam 

lingkup rumah tangganya seringkali dikekang kebebasannya sebagai individu yang 

merdeka, gangguan psikologis seringkali menyebabkan seseorang kehilangan 

kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bisa berpikir logis di samping itu secara 

spiritual mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya. 

4. Pemeliharaan keturunan (hifdz al-Nasl) 

Kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangganya tercermin dalam tindakan 

kekerasan seksual maupun pemaksaan aborsi secara paksa oleh suami hal ini tentu jauh 

dari prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga yang seharusnya berlandaskan 

prinsip muashara bil ma’ruf dan musyawarah yang sejatinya harus ditanamkan dalam 

kehidupan rumah tangga. 

5. Pemeliharaan Harta (hifdz al-mal) 

Seorang istri dalam luang lingkup rumah tangga memiliki hak untuk 

mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami, tindakan penelantaran terhadap 

istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena 

kewajiban seorang suami untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang 

dibawanya.  



 
 

 
 

Dalam Islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma’ruf 

dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan terhadap istri, seperti budi pekerti yang 

baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga dan dalam masyarakat. Dari 

sinilah masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk 

kehidupan rumah tangga yang sakinah. Apabila dianggap istri berada di bawah 

kepemilikan suami dan menerima perlakuan intervensi, ancaman maupun perlakuan 

kasar lainya maka merupakan tindakan kekerasan yang tidak diindahkan dalam ajaran 

Islam. 

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari adanya perilaku 

diskriminatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak 

yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan Rumah Tangga, termasuk hak 

mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapatkan perlindungan dairi dan 

hak mendapatkan penghormatan, hak mendapatkan perlakuan yang patut dari 

suaminya serta hak memperoleh keputusan hukum yang tidak diskriminatif dalam 

masalah-masalah perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap 

menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan 

yang baik (mu’asarah bil ma’ruf) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya 

keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu 

sama lain. 

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi suatu landasan terhadap 

penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi landasan bagi 

seorang hakim dalam menyelesaikan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara 

kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi yang diterapkan pada tindakan kekerasan dalam 



 
 

 
 

rumah tangga meliputi penjara atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada dasarnya juga sudah 

sesuai dengan fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu zawajir (efek jera) 

dan ta’dib (pembelajaran). Dalam ketentuan hukum Islam, semua sanksi harus 

bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan meliputi pemeliharaan terhadap agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Penulis berpendapat dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perspektif 

maqashid Syariah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 

memelihara jiwa baik itu korban, keluarga ataupun terdakwa, juga memberikan 

perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta dan 

memberikan pemahaman kepada terdakwa ataupun korban agar tidak lagi terjadi hal 

yang sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor-faktor tersebut, yaitu komunikasi yang terjalin dengan 

tidak baik antara suami ataupun istri, faktor karakter atau perilaku seseorang, 

faktor kecemburuan, cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami, 

faktor ekonomi dimana kebutuhan dalam rumah tangga tersebut tidak dapat 

terpenuhi secara maksimal, perempuan dan laki-laki yang menikah dalam usia 

relatif muda, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, faktor emosi yang 

berlebihan atau sifat keras dari salah satu pihak baik suami ataupun istri, dan 

persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara 

keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing. Faktor-faktor 

tersebut saling berkaitan satu sama lain, dalam perspektif maqashid syariah 

sangat berpengaruh dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 

seseorang karena hal tersebut dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam 

rumah tangga. 

2. Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan 

mengikut sistem hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai 

dari penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Dasar hakim 



 
 

 
 

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga, berdasarkan undang-undang yang secara khusus mengatur 

tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). 

Dalam telaah hukum Islam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga 

di Pengadilan Negeri Sungguminasa ini sejalan dengan tujuan utama dari 

diturunkannya aturan hukum atau syariat oleh Allah swt. yang bertujuan agar 

kemudian manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatan atas segala ketetapan yang diberlakukan. Sanksi yang diterapkan 

pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi penjara atau denda 

sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada dasarnya juga sudah sesuai dengan 

fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu zawajir (efek jera) dan 

ta’dib (pembelajaran). Dalam ketentuan hukum Islam, semua sanksi harus 

bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan meliputi pemeliharaan terhadap 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka implikasi penelitian ini 

adalah: 

1. Pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah 

tangga atau instansi yang terkait perlu meningkatkan kinerjanya dalam 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat 

mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 



 
 

 
 

2. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah 

tangga, maka diharapkan dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai 

istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar 

perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang 

tindak pidana kekerasan yang menimpanya, serta tidak lagi memandang 

kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus 

ditutupi. 

3. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan 

mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut 

berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat 

lainnya yang belum tahu mengenai Undang-Undang tersebut. 

4. Diharapkan kepada masyarakat umum khususnya yang telah berumah tangga 

agar dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan komunikasi 

yang intens dan menghindari terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat 

berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan wawancara penelitian tesis “Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa)” 

1. Ada berapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdaftar di 

Pengadilan Negeri Sungguminasa dari tahun 2020-2022? 

2. Apa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

cenderung meningkat setiap tahunnya? 

3.  Bagaimana upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 

ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 

4. Kita sudah punya UU PKDRT. Menurut bapak/Ibu seberapa efektif UU 

PKDRT ini dalam meminimalisir KDRT? Apakah sudah efektif? 

5. Apa yang menyebabkan orang-orang masih melakukan KDRT padahal sudah 

ada UU yang mengatur hal tersebut? 

6. Dasar hukum apa yang digunakan hakim ketika menjatuhkan putusan kepada 

pelaku KDRT? 

7. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 

pelaku KDRT? 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Bapak 

Wahyudi Said, S.H., M.Hum. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Ibu 

Ristanti Rahim, S.H., M.H. 



 

 
 

 

 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Bapak 

H. Syahbuddin, S.H. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 

1A 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A 

 

  



 

 
 

 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Fania Putri Zaidathul, anak kedua dari 

tiga bersaudara yang terlahir dari buah kasih seorang Ayah bernama 

Syahrir dan Ibu Mardianah, Lahir di Bone pada hari Kamis tanggal 

29 April 1999 yang berasal dari Desa Waji Kecamatan Tellu 

Siattinge Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis 

memulai pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Mattolapalallo (2003-2004) dan 

melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 67 Waji (2004-2010), dan lanjut di salah 

satu Madrasah Tsanawiyah yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu MTs Negeri Kolaka (2010-

2013), dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di salah satu sekolah 

di Kabupaten Bone yaitu SMAN 1 Tellu Siattinge yang sekarang berubah menjadi SMAN 

14 Bone (2013-2016), setelah itu masuk di Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar (2016-2020) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga 

Islam. Kemudian di tahun 2021 melanjutkan Pendidikan magister di Perguruan Tinggi yang 

sama yaitu pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prodi Dirasah 

Islamiyah Konsentrasi Syariah Hukum Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 

2023. 

 

 


