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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat di bawah ini:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث s\a s\ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
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ض D}ad d} de (dengan titik di bawah)

ط T}a t} te (dengan titik di bawah)

ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ھ Ha H Ha

ء Hamzah ‘ Apostrof

ي Ya Y Ye

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 (‘).



xi

2. Vokal

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Contoh:

فَ ـ يْ ـ فَ : kaifa

فَ يْ فَـ : haula

Nama Huruf Latin NamaTanda

fath}ah a aا َ

kasrah i iَا

d}ammah u uا َ

Nama Huruf Latin NamaTanda

fath}ah dan ya>’ ai a dan iْي ف ـ

fath}ah dan wau au a dan uْي ف ـ
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

فَ مـفا : ma>ta

ـْ مف فَ : rama>

فَ ـ يْ ِقـ : qi>la

تَ يْ ت مـ َفـ : yamu>tu
4. Ta>’ marbu>t}ah

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

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

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

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

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

Contoh:

قَ َفا يْ َأف ـة فَ يْ فَ : raud}ah al-at}fa>l

ــَفة قَ يْـَـفا َف يَـَفـة قِ ـ يْـمف َف : al-madi>nah al-fa>d}ilah
ــة ـمف يْ ـ قِ ـي َفْ : al-h}ikmah

NamaHarakat dan
Huruf

Huruf dan
Tanda

Nama

fath}ah dan alif atau
ya>’

ى ... | َ ...

d}ammah dan wauْـ ـتـ

a>

u>

a dan garis di atas

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

u dan garis di atas

ـــْ ـقـ
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5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ف َا فـ ّــ فَ : rabbana>

ف يْــَا ـف ـّ َفـ : najjaina>

ـّ ـ فِ ـيـ َفْ : al-h}aqq

فَ قـ ــ َتّ : nu“ima

وْ عفـِت : ‘aduwwun

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

kasrah ( ـْ ,(ــــقـ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh:

وْ ـ قَ ـ عف : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

ىْ قـ ّـ عفـرف : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

تُ ـ شّـمي َفْ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ة ْـفـ فَ ْـيـ شَ َفْ : al-zalzalah (az-zalzalah)

فَـَفة يَ َفـ ـيـ :َفْ al-falsafah
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ت افُ ـــقـ ـيـ َفْ : al-bila>du

7. Hamzah

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

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

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

Contoh:

فَ يْ ـرت يمت تـفْ : ta’muru>na
تُ يْ ــَشـ َفْ : al-nau‘

ءٌ يْ ـ فَ : syai’un

تَ ـري ُتمق : umirtu

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (ا)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

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

Contoh:

اق تُ َـي قُ di>nulla>h ّقالق billa>h
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

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

اق ةق مف حــيـ فَ يْ ِق يَ تَـ hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

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

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-sala>m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

w. = Wafat tahun

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

HR = Hadis Riwayat

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

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

Nama : Hardianti. BM.,SH.
NIM : 80100220090
Konsentrasi : Syariah/ Hukum Islam
Jdul Tesis : Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Masa Pandemi Covid-19 Dalam

Perspektif Hukum Islam (studi Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA)

Tesis ini mengkaji tentang Bagaimana Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Masa
Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama
Sengkang Kelas IA)?. Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka di rumuskan beberapa
sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana situasi perkara cerai gugat di pengadilan
Agama Sengkang selama Pandemi Covid-19? 2) Bagaimana dampak cerai gugat terhadap
suami dan anak serta kerukunan keluarga pasca perceraian di pengadilan Agama
Sengkang di masa pandemic covid-19? dan 3) Bagaimana pandangan Hukum Islam
terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA selama pandemi covid-19?

Untuk membahas permasalahan dilakukan dengan sistem penelitian lapangan (field
research qualitative deskriptif).yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan multidisipliner yaitu sistem pendekatan teologi normatif syari’i, pendekatan
perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Untuk sumber data berasal dari data primer,
sekunder, dan tersier, yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Sengkang
Kelas IA. Tekhnik pengolahan data yang digunakan adalah editing, classifing, verifying,
analisying, concluding, dengan tekhnik analisis data kualitatif model Miles dan
Hubermen yaitu tahap Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian serta menguji keabsahan data dengan
tekhnik triangulasi data berdasarkan kriteria 1)derajat kepercayaan, 2)keteralihan,
3)kebergantungan dan 4)kepastian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi perkara perceraian di Pengadilan
Agama Sengkang Kelas IA terus meningkat disebabkan oleh faktor tidak adanya
tanggung jawab, masalah ekonomi, sudah tidak adanya keharmonisan, krisis akhlak dan
kekerasan jasmani.Hal ini adalah hal yang bertentangan dengan syariat islam karena
berdasarkan data ketidakharmonisan yang pada umumnya berasal dari masalah ekonomi,
seharusnya seorang isteri mampu memahami dan siap dengan keadaan apalagi di masa
pandemi. Perceraian yang terjadi memiliki dampak yang cukup besar terhadap anak dan
suami Dampak perceraian terhadap mantan suami adalah suami akan kesulitan mencari
pendamping hidup lagi. Sedangkan dampak cerai terhadap anak adalah anak akan
mengalami reaksi emosi dan perubahan perilaku karena perpisahan kedua Orang Tuanya.
Dalam Hukum Islam perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib, makruh,
sunah dan haram.Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA di
masa pandemi Covid-19 adalah perceraian yang hukumnya sunnah (diperbolehkan)
karena suami yang tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah.

Penelitian ini direkomendasikan kepada pihak yang berperkara dan yang
berkompeten dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, seperti kecenderungan seorang
isteri untuk mengajukan cerai sangat tingi dibanding suami. Oleh karenanya, dicarikan
solusi dengan cara berijtihad kembali terkait hak-hak perempuan yang berdasar utama
pada al-Qur’an, hadis, dan sumber-sumber seperti perundang-undangan, kiranya dapat
merumuskan pandangan yang baru dalam berumah tangga. Serta di civitas akademik,
diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mencegah meningkatnya perceraian.
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ABSTRACT

Name : Hardianti BM.,S.H.
Reg. Number : 80100220090
Departement : Sharia/Islamic Law
Thesis title : increasing division cases in the pandemic covid - 19 in islamic law

perspective (study at the Sengkang Religious Court Class IA)

This thesis examines How Divorce Cases Increase during the Covid-19 Pandemic
Period in the Perspective of Islamic Law (Study at Class IA Sengkang Religious Court)?.
Based on the main problem, several sub-problems are formulated as follows: 1) How was
the situation of the divorce case being contested at the Sengkang Religious Court during
the Covid-19 Pandemic? 2) What is the impact of divorce on husbands and children and
family harmony after the divorce at the Sengkang Religious Court during the Covid-19
pandemic? and 3) What is the view of Islamic Law on contested divorce at the Class IA
Sengkang Religious Court during the co-19 pandemic?

To discuss the problem, it is carried out using a field research system (qualitative
descriptive field research). The aim is to understand the phenomenon of what is
experienced by the research subject. The research approach used is a multidisciplinary
approach, namely a system of normative theological approaches to syari'i, statutory
approaches, legal approaches. sociological. For data sources derived from primary,
secondary, and tertiary data, which was carried out using data collection methods by
means of observation, interviews, and documentation at the Class IA Sengkang Religious
Court. The data processing techniques used are editing, classifying, verifying, analyzing,
concluding, with qualitative data analysis techniques of the Miles and Huberman model,
namely the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Making
researchers as research instruments and testing the validity of data with data triangulation
techniques based on criteria 1) degree of trust, 2) transferability, 3) dependence and 4)
certainty.

The results of the study show that the situation of divorce cases at the Sengkang
Religious Court Class IA continues to increase due to factors of lack of responsibility,
economic problems, lack of harmony, moral crisis and physical violence. This is contrary
to Islamic law because it is based on disharmony data. which generally come from
economic problems, a wife should be able to understand and be ready for the situation,
especially during a pandemic. Divorce that occurs has a considerable impact on children
and husband. The impact of divorce on ex-husbands is that husbands will find it difficult
to find a life partner again. Meanwhile, the impact of divorce on children is that children
will experience emotional reactions and changes in behavior due to the separation of their
parents. In Islamic law, divorce is divided into four parts, namely: obligatory, makruh,
sunnah and haram. The divorce that occurred at the Sengkang Class IA Religious Court
during the Covid-19 pandemic was a divorce whose law was sunnah (permitted) because
the husband was unable to carry out his duties as a breadwinner.

This research is recommended for litigants and those who are competent in resolving
divorce cases, as the tendency of a wife to file for divorce is very high compared to her
husband. Therefore, a solution is sought by means of ijtihad again regarding women's
rights which are primarily based on the Qur'an, hadith, and sources such as legislation,
presumably to formulate a new perspective on households. As well as in the academic
community, it is expected to be able to play an important role in preventing the increase
in divorce.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan

dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagai

pasangan suami dan isteri. Lebih lanjut, hal tersebut diatur dalam Pasal 10

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia1 yang

mengatur hak setiap orang dalam berkeluarga dan berumah tangga serta memiliki

keturunan melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang sah tersebut

dilangsungkan berdasarkan atas kehendak bebas bagi kedua calon pasangan suami

isteri yang bersangkutan sesuai peraturan perundang - undangan. Keduanya baik

keadilan dan persamaan memiliki ikatan yang erat, sangat erat sehingga apabila

timbul suatu perlakuan yang tidak sama antara keduanya hal tersebut akan

menjadi suatu ketidakadilan yang serius.2

Suatu Perkawinan mengandung nilai yang luhur dan bukan hanya untuk

perjalanan singkat atau kebutuhan sementara.3 Perkawinan pada awalnya

diharapkan sebagai ikatan suami isteri seumur hidup, namun nyatanya tidak jarang

dalam rumah tangga timbul permasalahan antara suami isteri sehingga berujung

1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

2Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap kesetaraan Hak dan
Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan (PT. Refika Aditama,
Bandung, 2019), h. 17.

3Sonny Dewi Judiasih, dkk, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (PT.Refika Aditama,
Bandung, 2018), h. 1.
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pada perceraian4 dimana hal tersebut tidak pernah dibayangkan terjadi dalam

perkawinan.

Kegagalan dalam hubungan Perkawinan biasanya berujung pada

perceraian.5 Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, menurut P. N. H.

Simanjuntak, Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu

sebab dengan keputusan Hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua

belah pihak dalam perkawinan. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan

definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Hukum

perceraian dalam Islam juga diatur beberapa hal penting terkait aturan hubungan

antara suami dan istri, termasuk di antaranya hukum perceraian.

Perceraian kadang disebabkan karena adanya pihak ketiga, dibawah umur,

Krisis Akhlak, Tidak adanya Tanggung Jawab, keadaan ekonomi, Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena adanya rasa bosan diantara keduanya,6

dan masih banyak lagi. Perceraian pun tidak identik dengan suami yang bermohon

di Pengadilan untuk cerai talak, namun sering pula istri yang mengajukan cerai

gugat terhadap suaminya. Meningkatnya kasus cerai gugat me ngindikasikan

peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri ter hadap kehidupan

perkawinan mereka, terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli

mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar terhadap isterinya,

4Palmawati Tahir, Hukum Islam, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), h. 21.
5Nurhasanah, “The Analysis of Divorce by Wife” The International Journal of

Councelling and Education 2 No. 4 (2017), h. 193.
6Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam (Cet. I; Jakarta:

Amzah,2010), h. 345.
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sehingga terjadi kasus KDRT. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila suami yang

merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik,

menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik,

menyayangi dan mengayomi, sehingga isteri merasa aman dan nyaman dalam

kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin dicera apalagi menuntut cerai.

Dari data nasional, jumlah perceraian sepuluh tahun terahir yang tercatat

pada Badan Statistik menunjukkan peningkatan rata-rata 9% setiap tahunnya.7

Jumlah perceraian tersebut bukan angka yang kecil, maraknya perceraian

merupakan salah satu indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami

dan isteri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah diajarkan dalam

agama, suami hekndaknya menggauli isterinya dengan baik, melaksanakan tugas

sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap isteri dan anak-anaknya.

Setiap tahun, perkara perceraian mengalami peningkatan jumlah kasus.

Hal ini dapat dilihat melalui data yang dirilis oleh Mahkamah Agung, bahwasanya

untuk perkara Cerai Talak tahun 2018 terdapat 118.853 perkara yang diadili oleh

PA seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan perkara

untuk Cerai Talak pada tahun 2019, yakni 124.776 perkara. Adapun untuk perkara

Cerai Gugat, terdapat 325.505 perkara yag diadili pada tahun 2018, dan terjadi

peningkatan pada tahun 2019, yakni 355.842 perkara. Banyak pernikahan yang

tidak dapat lagi diselamatkan, sehingga harus berakhir dengan putusan cerai di

Pengadilan Agama, termasuk perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan

Agama Makassar. Dilaporkan oleh Detiknews pada 20 Desember 2019,

7 Muhammad Shaleh, Peningkatan angka Perceraian di Indonesia, Vol.01 No.1 (2021),
h.29.
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bahwasanya terdapat 3.543 Pasangan suami-istri yang cerai di Makassar pada

tahun 2019, dengan mayoritas penyebab perceraian adalah masalah ekonomi.8

Kasus perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar mengalami

peningkatan jumlah perkara sebesar 25% dari tahun sebelumnya, yakni berjumlah

2.804 perkara. Sebagai perbandingan tingkat perkara perceraian sebelum masa

pandemi Covid-19.

Di Kabupaten Wajo salah satunya, Kabupaten dengan jumlah penduduk

yang cukup padat ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah,

pernikahan usia muda yang masih terbilang tinggi, mengantarkan Wajo menjadi

wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi ketiga se- Sulawesi Selatan.8

Perceraian di Kabupaten Wajo dianggap biasa saja, karena sebagian besar

masyarakat Kabupaten Wajo masih meyakini bahwa menikahkan anak di usia

muda adalah cara membimbing anak dibanding melanjutkan sekolahnya kejenjang

yang lebih tinggi, ditambah dengan adanya wabah Pandemic Covid-19 yang

mengharuskan anak belajar dari rumah masing-masing9. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan data yang tercatat dalam Pengadilan Agama Sengkang sebelum

Pandemic Covid-19 dan pada masa pandemic yang justru tidak meningkatkan

permohonan dispensasi nikah.

8https://makassar.sindonews.com (03 Juni 2022)
9Suprapty. R, Ragam Strategi pembelajaran di Masa Pandemic Covid-19, Deepublish:

Jakarta, 2021), h.03.

https://makassar.sindonews.com
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Tabel 1

Tabel Laporan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019 - 2020 di Pengadilan
Agama Sengkang.10

No.

Laporan Perkara Dispensasi Kawin Yang
Diterima pada Pengadilan Agama

Sengkang

Tahun

2019 2020

1 Januari 31 65

2 Februari 18 28

3 Maret 17 62

4 April 17 1

5 Mei 19 10

6 Juni 14 30

7 Juli 14 59

8 Agustus 15 51

9 September 29 108

10 Oktober 47 62

11 November 107 95

12 Desember 71 63

JUMLAH 399 634

Dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pandemi tidak menekan angka

permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA. Justru

hal tersebut memicu para Orang Tua untuk menikahkan anaknya yang masih

10Deni, Tim IT Pengadilan Agama Sengkang, Data Perkara Dispensasi Kawin yang
diterima pada Pengadilan Agama Sengkang (20 September 2022).



6

dibawa umur dan masih bersekolah untuk segera menikah karena pandemi yang

berimbas pada masalah ekonomi.11

Semakin tidak terkendalinya dispensasi Kawin / permohonan perkawinan

di bawah umur di wilayah Kabupaten Wajo ternyata juga berbanding lurus dengan

tingkat perceraian. Menurut Peneliti, salah satu hal yang menjadi faktor penyebab

semakin meningkatnya angka perceraian ialah karena faktor dibawa umur, yang di

mana kesiapan mental dan fisik anak belum siap untuk menjalankan bahtera

rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Tim IT

Pengadilan Agama Sengkang yang mencatat peningkatan Perceraian semakin

tidak terkendali bahkan di masa pandemi Covid-19.

Dari laporan perkara dispensasi Kawin tersebut, membuat ibu I Gusti Ayu

Bintang Darmawati, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak turun

langsung ke Kabupaten Wajo untuk mengadakan komitmen dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten Wajo dalam mencegah pernikahan Dini yang berdampak pada

tingkat perceraian. Karena masalah demikianlah diadakan perjanjian pada tanggal

25 Juli 2022,12 yang di sepakati oleh ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, selaku

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama Pemerintah Daerah

membuat perjanjian tertulis yang di mana hal tersebut diberi nama Komitmen

Pencegahan Perkawinan Anak yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Wajo,

Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Kepala

Kantor Kementerian Agama Wajo (Kemenag), Ketua Majelis Ulama Indonesia

11Nginayatul Khasanah, Pernikahan Dini: Masalah dan Problematikanya, (Ar-Ruzz
Media: Jakarta, 2017), h.15.

12https://makassar.sindonews.com (25 Juli 2022)

https://makassar.sindonews.com
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(MUI) Kabupaten Wajo, Perwakilan Imam Desa se-Kabupaten Wajo, dan

Perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Wajo, Di dalam perjanjian tersebut,

terdapat hal yang sangat menarik yang disepakati oleh pihak - pihak tersebut yaitu

Massikola Jolo (sekolah dahulu), Majjama Jolo (Bekerja dahulu), Nappa Botting

(Kemudian Menikah).

Keadaan darurat tersebutlah yang disepakati untuk menekan peningkatan

angka pernikahan dini dan perceraian di bawah umur di Kabupaten Wajo. Yang

dimana Pihak-pihak tersebut berharap seluruh wilayah di Kabupaten Wajo mampu

mengendalikan tingkat dispensasi nikah dan perceraian terkhusus di masa

Pandemi Covid-19.

Pandemic Covid-19 membatasi gerak, membatasi untuk bertemu dengan

sesama, bekerja di rumah masing-masing ternyata membuat sebagian besar

masyarakat yang biasanya bekerja di lapangan harus mengalami pemutusan kerja.

Hal itulah yang kemudian membuat panik masyarakat tidak terkecuali para

Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki pendapatan tetap. Banyak hal baru

yang membuat gaduh di awal Pandemic, mulai dari terancam kehilangan

pekerjaan, pemotongan gaji bagi setiap pegawai, dan masih banyak hal. Efek dari

pandemic Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan ekonomi

lemah, tetapi di semua kalangan, semua dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan

kondisi dan situasi yang berpotensi menimbulkan masalah baru, bahkan masalah

kecil yang kemudian bisa saja menjadi masalah besar karena hal demikian.

Masalah - masalah yang tadinya hanya masalah kecil, kemungkinan akan

berubah menjadi perdebatan besar yang dihadapi karena adanya kepanikan dengan
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situasi pandemic yang dirasakan dalam rumah tangga. Salah satu masalah yang

paling sering ditemui dalam rumah tangga yang selalu menjadi pemicu keributan

adalah masalah ekonomi. Meskipun masalah ekonomi bukan masalah yang baru

terjadi pada masa pandemic Covid-19, namun dengan munculnya virus ini

masalah ekonomi menjadi masalah yang kemudian mendominasi alasan

pengajuan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan alasan suami tidak

mampu menafkahi, suami tidak mau bekerja, dan beberapa alasan lainnya.

Menurut beberapa isteri yang mengajukan gugatan pada masa Pandemic, masalah

mereka lebih di dominasi pada faktor ekonomi ditambah usia yang belum cukup

matang atau belum siap menghadapi masalah dalam rumah tangga. Keadaan

financial keluarga yang memburuk, dikarenakan suami yang kehilangan pekerjaan,

sehingga tidak mampu manafkahi isteri dan anak, yang mengakibatkan stress dan

berpotensi pada tindakan kekarasan pada rumah tangga, perselingkuhan, perjudian,

dan semacamnya. Masalah-masalah inilah yang menjadi penyebab meningkatnya

angka perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengkang

Kelas 1A.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Cerai Gugat;

b. Pandemi Covid-19;

c. Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA;

d. Hukum Islam.
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2. Deskripsi Fokus

a. Cerai Gugat

Selain subjek hukum yang mengalami perbedaan yang signifikan antara

yang mengajukan dari pihak istri dengan yang mengajukan dari pihak suami,

maka jenis perkara perceraian yang diajukan pun mengalami perbedaan

penyebutan. Perkara perceraian, jika perceraian diajukan oleh pihak istri

(Penggugat) maka perkara itu disebutnya sebagai perkara Cerai Gugat atau yang

disingkat CG. Jika ternyata perkara perceraian itu diajukan oleh pihak Suami

(Pemohon), maka perkara demikian disebut sebagai permohonan Cerai Talak atau

yang biasa disingkat menjadi CT. Jadi, bagi istri yang berstatus sebagai Penggugat,

maka surat yang diajukan disebut dengan surat gugatan cerai talak, sebaliknya

sang suami yang menyandang status sebagai Pemohon, maka surat yang diajukan

disebut sebagai surat permohonan cerai talak.

Al-Qur’an telah memproklamirkan13 bahwa laki-laki dan perempuan tidak

dibedakan.14 Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggungjawab dan

balasan amal yakni adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan

isteri, sebagaimana pula termaktub dalam Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Pada Undang- Undang ini, termuat prinsip-prinsip atau

asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

13Proklamasi yang dimaksud Fazlur Rahman adalah apa yang tercantum dalam Q.S. al-
Baqarah/2: 228: “….Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma’ruf. “Fazlur Rahman, A Survey of Modernization of Muslim Family Law, dalam
International Journal of Middle East Studies (t.tp.:t.p.,1980), hlm.452-453.

14QS. al-Hujurat/49: 13, QS.al-Mu’min/40: 40 dan QS al-Ahzab/33: 35. Departemen
Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).
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perkawinan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.15

Setiap Perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat

perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, hak dan

kewajiban orang tua serta kekuasaannya dan di samping itu timbulnya hak

perwalian. Sebagaimana dalam Bab VI pasal 30 sampai pasal 3416 Undang-

Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 30:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

(2) Masing - masing Pihak berhak untuk melakukan perbuatan Hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

Menentukan tempat kediaman suami isteri ditentukan bersama antar suami isteri.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anata fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 327-328.

16Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan Undang -
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Yogyakarta : Penerbit FH/UII, 1985),
h.75.
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Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangganya sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit corona virus

yang melanda pada tahun 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019,

disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan

oleh corona virus jenis baru yang diberinama SARS-CoV-2. Virus SARS - CoV -2

diduga menyebar di antara orang - orang terutama melalui percikan pernapasan

(droplet)17 yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari

bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh

permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang.

Kebĳakan jaga-jarak sosial dan kebĳakan sosial-ekonomi berhubungan

terbalik, sehingga banyak orang barangkali bertanya dan meragukan akan kinerja

dan keberhasilan kebĳakan tarik-ulur antara jaga-jarak sosial dan sosial-

ekonomi.18

Pemerintah pusat dengan sektor, pemerintah daerah, akademisi, praktisi,

politisi, dan segenap masyarakat perlu bersatu da bahasa membantu dan

17Vivin Zulfa Atina, A Guide To Survive In The Virus Pandemic and The Society,
Deepublish:Jakarta, 2021), h.14.

18Vivin Zulfa Atina, A Guide To Survive In The Virus Pandemic and The Society,
Deepublish:Jakarta, 2021), h.7.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus
https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Batuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Bersin


12

mengawal kelangsungan kegiatan sosial - ekonomi dan pelaksanaan protokol

kesehatan. Setiap orang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan

kehidupan termasuk sosialekonomi wajib melindungi diri dan orang lain terhadap

risiko penularan Covid-19 sesuai protokol kesehatan: selalu memakai masker di

tempat umum dan sewaktu melakukan kegiatan ekonomi dan rekreasi,

menghindari saling kontak-dekat dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan

sering mencuci tangan pakai sabun atau sanitizer.

c. Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA

Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA adalah salah satu Lembaga

peradilan dibawah Mahkamah Agung yang terletak di wilayah Kabupaten Wajo19.

Pengadilan Agama merupakan suatu badan hukum yang memiliki tugas pokok

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang

diajukan.20 Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus tetap konsisten terhadap

prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan tetap

memperhatikan secara sungguh-sungguh setiap perubahan sosial dan pergeseran

nilai21 yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sebagai akibat kemajuan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para Ahli Hukum untuk

menetapkan hukum atas kebutuhan masyarakat.22 Misbahuddin dalam jurnalnya

19Https://Sipp.PA.Skg.com (17 Agustus 2022).
20Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h.10.
21Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, The Potential Health of Polyphenols During The

Pandemic Of Covid-19, (Deepublish: Jakarta, 2021), h.35.
22Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. 2; Padang: Padang

Https://Sipp.PA.Skg.com
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juga menyebutkan bahwa hukum Islam adalah peraturan - peraturan yang diambil

dari wahyu yang diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu,

fikih, fatwa, keputusan Pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan

diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.23 Dalam tesis ini, yang dimaksud

dengan Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu

Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan

diyakini berlaku bagi semua pemeluk Islam. Dimana pada tesis ini membahas

tentang perceraian dalam Hukum Islam dan dampak perceraian bagi suami dan

anak yang juga membahas tentang kerukunan keluarga mantan isteri dan mantan

suami pasca perceraian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa

pengertian hak asuh secara umum yang telah disepakati para ulama bahwasanya

hukum mengasuh, merawat dan mendidik anak adalah wajib.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pokok masalah yang

muncul dalam penelitian ini adalah “bagaimana peningkatan kasus cerai gugat di

masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengkang kelas 1A dalam

perspektif Hukum Islam?”, agar lebih fokus, maka dirumuskan submasalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana Situasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sengkang

selama Pandemic Covid-19?

Angkasa Raya, 2003), h. 16.
23Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. 1; Makassar: Alauddin University

Press, 2012), h. 92.
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2. Bagaimana Dampak Cerai Gugat Terhadap Mantan Suami dan Anak serta

dampak internal Keluarga Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang

Kelas IA pada masa pandemic Covid-19?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat di Pengadilan

Agama Sengkang Kelas IA selama Pandemi Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan referensi dan rujukan dari berbagai

sumber, tidak terkecuali penelitian - penelitian terdahulu yang memiliki relevansi

dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang Peneliti

paparkan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. Aris Tristanto dengan judul penelitian Perceraian di masa Pandemi Covid –

19 Dalam perspektif Ilmu Sosial. Peneliti melakukan penelitian tentang

peningkatan kasus cerai gugat selama masa pandemic dalam perspektif ilmu

sosial, ia mengemukakan dalam tulisannya bahwa dari 34 provinsi yang ada

di Indonesia, provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan

pada masa pandemic Covid-19 berada di pulau Jawa Barat menjadi provinsi

terbanyak penyumbang angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian di

Jawa Barat dapat dilihat dari laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi

Agama (PTA) Jawa Barat. Hingga senin, 7 September 2020 terdapat 51.646

(Lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam) kasus cerai gugat dan

17.397 (tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) cerai talak.24 Dalam

24Aris Tristanto, “Perceraian di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial
(Divorce in the Pandemic of Covid-19 in the Perspective of Social Science)” Jurnal Kesejahteraan,
Vol.6 No.03, (2020), h. 296.
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Jurnal tersebut, Aris Tanto juga menekankan bahwa salah satu factor

meningkatnya permohonan cerai gugat di masa pandemic Covid-19 adalah

dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin sulit, hal tersebut menjadi alasan

kuat terjadinya konflik dalam hubungan keluarga. Selama Pandemi Covid-19

angka perceraian di Indonesia meningkat sebanyak 5% (lima persen). Konflik

ini banyak dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena bertambahnya

beban perempuan selama pandemic Covid-19, ketidakstabilan emosional

perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Aris Tanto

berkesimpulan bahwa apabila ini dikaitkan dengan menigkatnya angka

perceraian pada masa Pandemi Covid-19 maka dapat ditarik benang merahya,

yaitu seorang suami merupakan bagian dari struktur system keluarga. Karena

menurunkan produktivitas ekonomi baik local maupun global di saat

pandemic, maka para pekerja yang umumnya merupakan seorang suami harus

dirumahkan. Hal tersebut berdampak pada suami yang tidak dapat

menjalankan peranan dan tanggungjwabnya sebagai pencari nafkah utama

dalam keluarga.

2. Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati dalam sebuah jurnal tahun

2021 dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian.

Penulis meneliti tentang factor meningkatnya perceraian di Masa Pandemi

Covid-19 dengan menitikberatkan pada pernikahan usia muda yang tergolong

belum siap dengan keadaan seperti menghadapi masalah pada masa Covid-19.

Penulis mengemukankan bahwa factor penyebab perceraian cenderung

disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan
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waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta factor usia dalam membina

rumah tangga.25 Perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat

Pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut

karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga

berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi tersebutlah yang

memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup

sehari-hari dan masalah itulah yang kemudian menjadi badai bagi sebagian

besar pasangan yang menikah dibawah umur. Hal tersebut dikarenakan

pasangan yang menikah dibawa umur belum siap mengatasi lika - liku

pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi Covid-19.

3. Vicncensia Esti P. S dalam jurnal yang terbit tahun 2020 dengan judul Upaya

Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

Dalam Jurnal tersebut, berisikan tentang faktor perceraian di masa pandemi

Covid-19 yang diajukan oleh isteri dengan alasan ekonomi yang dimana

dalam jurnal tersebut, penulis berharap segala sesuatu yang terjadi di dalam

berumah tangga sebaiknya di musyawarahkan terlebih dahulu, disampaikan

dengan cara yang lebih santun, dan saling memahami serta menerima

kenyataan dengan situasi yang terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa factor

utama penyebab perceraian di masa pandemi Covid-1926 adalah factor

ekonomi. Ketahanan ekonomi, gatra ekonomi berhubungan erat dengan

pengangguran di masa Pandemi Covid-19. Suami yang kehilangan pekerjaan,

25Salsabila Rizky Ramadhani, dkk, “Pandemic Covid-19 Terhadap Angka Perceraian”
jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, (2021), h. 92.

26Vicncensia Esti P. S., Upaya Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori
Keadilan Bermartabat, vol.11 No.1, (2020), h.11.



17

tidak mampu menafkahi istri, anak akan membuka potensi pertengkaran

antara suami isteri, dan menimbulkan efek lainnya, pertengkaran berpotensi

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berujung perceraian.

Perceraian yang menjadi pilihan terakhir yang diakomodir dalam peraturan

perundang - undangan di Indonesia, sosial budaya Indonesia yang

mengedepankan musyawarah mufakat wajib dimiliki ole suami isteri apabila

mengalami pertengkaran.

4. Sonny Dewi Judiasih dalam jurnal yang terbit tahun 2021 dengan judul

artikel Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian yang diajukan oleh

Pihak Isteri. Dalam Jurnal tersebut, Penulis membandingkan tingkatan

percerain sebelum masa Pandemi Covid-19 dan pada masa Covid-19 serta

membandingkan faktornya dengan negara lain, yang diamana Penulis

menyimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan

ekonomi dunia, sehingga banyak keluarga yang menurun tingkat

kesejahteraannya, hal tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam

keluarga yang berakibat terjadinya perceraian27. Di Indonesia, dampak dari

Pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan meningkatnya pengajuan

perceraian di Pengadilan Agama, khususnya pengajuan perceraian yang

diajuan oleh pihak isteri. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan

seimbang baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga, begitu juga

dalam melakukan perbuatan hukum. Data Cerai Gugat yang diajukan oleh

isteri pada masa pandemic Covid-19 meningkat tajam apabila dibandingkan

27Sonny Dewi Judiasih, “Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Perceraian Yang
diajukan oleh Pihak Istri, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 2, (2020), h.520.
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dengan tahun -tahun sebelumnya. Hasil penelitian Penulis juga menunjukkan

bahwa di beberapa negara lain selain Indonesia juga terjadi peningkatan

pengajuan permohonan cerai selama pandemic Covid-19 yang disebabkan

oleh berbagai macam factor seperti masalah ekonomi, psikologis, kekerasan

fisik maupun verbal, dan lain sebagainya.

5. Nanda Mauliza, Edi Yuhermansyah, Yenny Sri Wahyuni dalam sebuah jurnal

yang terbit 2021 dengan judul artikel Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-

19 (Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe). Dalam Jurnal tersebut,

menyimpulkan bahwa Faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe pada masa pandemi Covid-19, yaitu: pertama, faktor ekonomi

dan kurangnya tanggung jawab. Kedua, Perselisihan atau pertengkaran terus -

menerus dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Ketiga,

meninggalkan sebelah pihak. Walaupun banyak terjadi perceraian di masa

pandemi Covid-19, tetapi secara spesifik faktor atau penyebab perceraian itu

bukan semata-mata karena pandemi Covid-19 atau memang sudah terjadi

sebelum adanya masa pandemi Covid-19, hanya saja terdapat perbedaan pada

angka peningkatan perceraiannya.28 Namun pada faktor ekonomi terdapat

perbedaan, yaitu pada masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada faktor

ekonomi, seperti adanya kekurangan nafkah, suami di PHK dari pekerjaannya

dan lain sebagainya, sehingga berpengaruh pada tingginya angka perceraian

pada masa pandemic Covid-19. Dalam penelitian juga menaganalisa bahwa

upaya Hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian di Mahkamah

28Nanda Mauliza, dkk., “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (di Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe)” Jurnal El-Hadhanah, Vol. 1 No.2, (2021), h.17.
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Syar’iyah Lhokseumawe ialah hanya melalui upaya mediasi, dalam proses

mediasi itu sendiri hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan

trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri

tersebut untuk bercerai, dan dapat dikatakan proses mediasi tersebut

cenderung tidak berhasil dalam mengurangi angka perceraian.

6. Hastinia Apriasari, dkk dalam jurnal yang terbit tahun 2021 dengan judul

artikel Divorce in the Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study:

Perceraian di Era Pandemi Covid-19. Dalam Jurnal tersebut, Penulis

memberikan gambaran tentang yang faktor-faktor penyebab perceraian di

masa Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa, Penulis juga memperjelas bahwa

segala aktivitas yang kemudian dilakukan dari rumah mengakibatkan

intensitas bersama keluarga menjadi meningkat, tetapi hal ini yang

memberikan dampak positif maupun negatif dimana beberapa keluarga

menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan antar anggota

keluarga mereka. Akan tetapi intensitas keluarga yang meningkat juga dapat

berakibat pada peningkatan konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Perceraian yang terjadi dimasa pandemi covid - 19 tidak hanya disebabkan

karena salah satu faktor saja, akan tetapi masalah finansial yang diperparah

oleh kondisi mental individu yang dimilki sebelum terjadinya pandemi akan

berdampak lebih berat pada individu tersebut dibandingkan dengan individu

lain yang kondisi mentalnya lebih stabil.29 Hubungan attachment yang kurang

sehat pada pasangan juga meningkatkan risiko terjadinya perceraian saat

29Hastinia Apriasari, dkk, “Divorce in the Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study:
Perceraian di Era Pandemi Covid-19” Vol. 1 No. 01, (2021), h.10.



20

pandemi Covid-19, ada beberapa langkah promotif, preventif, dan kuratif

yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu perceraian, salah satunya dengan

menggunakan instagram sebagai wadah untuk mempromosikan mengenai

pentingnya menjaga kualitas keluarga di masa pandemi, langkah ini diambil

karena Penulis beranggapan bahwa informasi di aplikasi instagram akan

mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya dan tindakan preventif yang

dapat dilakukan adalah dengan mengadakan seminar bertemakan keluarga.

Seminar yang dilakukan secara daring ini diharapkan dapat menjangkau

banyak masyarakat dari berbagai daerah dan diharapkan juga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perceraian.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang terdahulu mengenai

peningkatan angka perceraian di masa pandemi Covid-19 dengan beberapa faktor

seperti masalah ekonomi, anak yang memeng hasil perjodohan, anak yang

menikah karena hasil permohonan dispensasi nikah (pernikahan di bawah umur),

mediasi yang kurang efektif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan atau lebih berfokus pada

perkara cerai gugat/ isteri yang menggugat cerai suaminya di masa pandemi

Covid-19, dampak yang dirasakan oleh anak dan suami pasca perceraian, serta

kerukunan/ hubungan keluarga antara mantan suami dan mantan isteri pasca

bercerai, serta pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama

Sengkang Kelas IA selama Pandemi Covid-19.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis situasi yang menjadi penyebab peningkatan perkara cerai

gugat selama pandemic Covid -19;

b. Untuk menganalisis dampak Cerai Gugat terhadap mantan suami dan anak

serta dampak Internal Keluarga Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Sengkang Kelas IA masa Pandemi Covid-19;

c. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat di

Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA selama Pandemi Covid-19.

2.Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak

secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan penelitian dilihat dari segi teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya

menambah wawasan terkait cerai gugat di masa pandemi Covid-19 Pengadilan

Agama Sengkang Kelas IA.

b. Kegunaan penelitian di lihat dari segi praktis:

1. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

perceraian selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengkang

Kelas IA;

2. Bagi Masyarakat, diharapkan agar dijadikan bahan masukan dalam

melakukan analisis terhadap pernikahan dini, perjodohan, standar hidup

(gengsi) yang kerap kali berujung perceraian.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam

kehidupan manusia, itu sebabya hukum Islam menaruh perhatian yang cukup

signifikan terhadap kedua hal tersebut. Hal ini bisa terlihat apabila mengkaji

hukum Islam, niscaya akan ditemukan kedua hal itu menjadi objek pembahasan

Hukum Islam. Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat

manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-

macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis. Hal ini sesuai dengan

Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), bahwa perkawinan menurut Hukum Islam

pernikahan adalah akad yang kuat (misaqan galizan) untuk menaati perintah Allah

swt., dan melakukannya merupakan ibadah, sebagaimana QS al-Nisa’/4:21.

ظًا ي لِ غَ يَغاًظا لِ مْ كُ مْ لِ غَ مْ غَ غ َ غَ ضٍ مْ َغ ىٰ ِلَغ مْ كُ كُ مْ َغ ىٰ غُ مْ غ َ مْ ًغ غَ ك َغُ ْكَ كَ م َغْ غَ يم غَ غَ
Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan
mereka (isteri- isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang
kuat.1

1Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.4.
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Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut

bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat.

Untuk memahami pengertian perkawinan, ada beberapa pendapat para ahli antara

lain:

a. Wahbah al-Zuhaily: “Perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh

Syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan

istimta’ dengan seorang perempuan atau sebaliknya”.2

b. Muhammad Abu Zahrah: “Perkawinan adalah akad yang menimbulkan

akibat Hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki

c. Ali Afandi: “Perkawinan adalah suatu persatuan seorang laki-laki dan

seorang perempuan secara hukum untuk hidup bersama dalam waktu

yang lama”.3

d. Ahmad Azhar Basir: “Perkawinan adalah suatu perikatan untuk

menghalalkan hubungan kelamin anatara laki-laki dan perempuan dalam

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yag diridai oleh Allah swt.4

e. Sajuti Thalib: “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan

kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni,

kasih- mengasihi, tentram dan bahagia”.

2Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII. Cet. II (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1984), h.29.

3Ali Afandi, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:
Gajah Mada,t.th.) h.20.

4Ahmad Azhar Basyir, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, h.77.
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Berdasarkan beberapa definisi perkawinan tersebut, apabila dibandingkan

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan

menurut hukum Islam dan Undang-Undang tidak ada perbedaan yang prinsipil,

sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan ialah: “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 5

Tujuan dari perkawinan membentuk keluarga yang erat hubungannya

dengan keturunan, menyangkut pengasuhan, pemeliharaan dan biaya pendidikan

yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.6 Tujuan perkawinan yang diinginkan

oleh Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak hanya

melihat dari segi lahiriahnya tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara

suami dan isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dikatan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu

memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu

hanyalah dilakukan menurut agama san kepercayaan dari pihak yang akan

melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan

5Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI
Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Jakarta: Trinity,2007),h.8.

6Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), h.7.
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Perundang-Undangan yang berlaku.7

Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang - undang

Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang

berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-Undang Perkawinan yang

berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

(Pasal 1) : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung

arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini

menolak perkawinan sesama jenis kelamin yang waktu itu dilegalkan oleh

beberapa negara Barat.

Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa

perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu

rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus

7Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak saja menempatkan
pencatatan perkawinan sesuatu hal yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana
pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai pencatatan perkawinan
dijelaskan pada Bab IV bagian ketiga alenia 1 Pasal 34, 35, 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Perkawinan dimaksudkan agar perkawinan
menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat
pada umumnya.
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perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan

perkawinan tahlil.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan

bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk

memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi

lain yang tidak mengurangi arti-arti dari definisi Undang-Undang tersebut, namun

bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 2: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah swt. dan

melaksanakannya merupakan ibadah.8

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan

penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan

Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah

semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah

Allah swt. dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah, merupakan

penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam

Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam

merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang menjelaskannya telah

melakukan perbuatan ibadah.

8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
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Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah laki-laki

sebagai suami dan juga perempuan yang sudah menjadi isteri itu merupakan

amanah Allah swt. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan ia

diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Dalam pandangan Islam, di

samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah

Allah swt. dan sunnah Rasul. Sunnah Allah swt. berarti menurut qudrat dan idarat

Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi

yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah swt dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat

sebagai berikut:

Pertama: Allah swt menciptakan makhluk ini dalam berpasang-pasangan

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS adz-Dzaariyat/51:49.

َ مَ كُ كَ غ َغْ مْ كُ ك َغْغِ لِ يم غَ مَ غَ مْْغا ِغ غَ ضٍ مْ غَ ِّل كَ مِ لِ غَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat akan kehendak Allah swt.9

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam QS an-

Najm/35:45.

ىَٰ مَ ك ُام غَ غُ غَ َُْك لِ يم غَ مَ كّ َُ غَ ِغ غَ هُ ك غَ ُ غَ
Terjemahnya:

Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan

perempuan.10

9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin,
2013),h. 22.

10https://tafsirweb.com/10159-surat-an-najm-ayat-45.html (22 juli 2022).

https://tafsirweb.com/10159-surat-an-najm-ayat-45.html
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Ketiga: Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhuubungan dan saling

melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini

disebutkan Allah swt. dalam QS an-Nisa’/3:1.

ا غَ غَ مَ غَ ا غَ مْ لِ غَ ِغ غَ كَ ض ْغٍ لِ ُ كَ ضٍ مْ َك مِ ِّل مْ كُ غ ِغْ غَ مْ لْ َُك كْ كُ َك رغ ُ مْ ك َُكْ كُ َُْكا ا غَ ي غّ َا ىّ

غَااٍ�ظ َل كَ ُ ظُ غََليم ااظ غَ رل ا غَ كَ مْ لِ كّ َغ غَ
Terjemahnya:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah swt. menciptakan
isterinya dan daripada keduanya Allah swt. Memperkembangbiakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak.11

Dengan melihat kandidat perkawinan itu merupakan akad yang

membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak

dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah

boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah

dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan

itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah

berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan

menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt.

dan juga perintah oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah swt. dalam al-Qur’an

untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hal menetapkan hukum asal suatu

perkawinan terdapat pendapat dikalangan Ulama. Jumhur Ulama berpendapat

11Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin,
2013), h. 4.
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bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat Jumhur

Ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah swt. dan perintah Nabi saw.

dalam sunnahnya12 untuk melangsungkan perkawinan.

Perintah dalam al-Qur’an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti

bahwa hukum menikah adalah wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak

ditemukannya dalam al-Qur’an atau sunnah Nabi yang tegas yang memberikan

ancaman kepada orang-orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda

Nabi yang mengatakan : “siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk

dalam kelompokku” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan bahwa

perkawinan hukumnya wajib.

Golongan Ulama yang berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama itu adalah

golongan Zhahiriyah. Dimana Golongan Zhahariyah berpendapat bahwa hukum

perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya

perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari pendapat Ulama Zhahiriyah ini

adalah perintah Allah swt. dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan

perkawinan. Perintah atau al-amr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan

dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya

ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis

menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut Golongan Zhahariyah dan Jumhur Ulama tersebut di

atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang

tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu

12Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqih, (Kencana: Jakarta, 2017), h.17.
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dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang

melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk

orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut

perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama

syafi’iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat

keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas

untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan

perkawinan.

b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum

berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga

belum ada. Begitupula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan,

namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua

bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan

orang tertentu13 sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan

untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan

terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.

2. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan

namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

13Ibn Human, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia, (Cet. III; Jakarta,Kencana
Prenamedia Group, 2017), h.46
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Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan

dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan

syara’ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak

akan mencapai tujuan syara’ sedangkan dia meyakini perkawinan itu

akan merusak kehidupan pasangannya.

2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya sebelum ada dorongan

untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan

apa-apa kepada siapa pun.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam.

Diantaranya adalah:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah demi melanjutkan generasi

yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan

naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk

hidup yang akan diciptakan Allah swt. Untuk maksud itu Allah

menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya

untuk mencari pasangan hidup untuk menyalurkan nafsu syahwat

tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran

nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.14

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan

rasa kasih sayang.

14Zainuddin, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Depok, 2015), h.
71.
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Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat

manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam

mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin

didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Adapun diantara hikmah yang dapat

ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada

hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh

pada kerusakan seksual.

Definisi - definisi yang diberikan ulama terdahulu sebagaimana terlihat

dalam kitab - kitab fiqh begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan

hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan

kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Dalam Rukun dan syarat

perkawinan juga merupakan suatu penentu perbuatann hukum, terutama yang

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun

dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda

dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan

merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah

sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang

berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang

menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan

kriteria dari unsur - unsur rukun.
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Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan

mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak

bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena

berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-

hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad

perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari

mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau

mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku

antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang

menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan

oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti

kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama

Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. Syuruth al-in’iqad yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu

akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada

akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia

berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka

akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang

melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk

bertindak hukum;

2. Syuruth al-shihhab, yaitu sesuatu yang keberadaannya menetukan dalam

perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan
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akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan;

3. Syuruth al-nufuz, yaitu syarat yang menetukan kelangsungan suatu

perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya

perkawinan tergantung kepada adanya syarat - syarat itu tidak terpenuhi

menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan

akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. Syuruth al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu

perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya

suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak

mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini

berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan,

seperti suami harus sekufu dengan isterinya.15

Menurut Ulama syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini

adalah keseluruhan yang ada secara langsung berkaitan dengan perkawinan

dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun

perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan ialah laki-laki dan perempuan yang akan kawin,

akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua

orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

15Wahbah al-Zuhaili, Hukum perdata Islam di Indonesia, (Cet. VII; Kencana Prenamedia
Group, 2017), h.6533.
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Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai

berikut:

a. Calon mempelai laki-laki;

b. Calon mempelai perempuan;

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;

d. Dua Orang saksi; dan

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam

rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan

tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar

itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun

perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat

perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan

unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara jelas

membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14,

yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak

memasukkan mahar dalam rukun.

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa

diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara

seorang laki - laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, warahmahmah16. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka

16Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Keluarga Islam, h. 17.
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peerceraian merupakan jalan keluar (way out) terakhir yang mesti ditempuh.

Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan - alasan yang dibenarkan

oleh agama17 dan Undang-undang. Dalam hukum Islam, alasan - alasan perceraian

itu mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan sosial yang melingkupi

hukum tersebut. Karena itu, tesis ini berupaya menyoroti dan memaparkn alasan-

alasan perceraian dan akibat perceraian perspektif Hukum Islam yang

memberikan pengaruh signifikan dan memiliki kedudukan tersendiri dalam

pengembangan hukum nasional.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian

tanpa diawali pernikahan lebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup

bersama antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang diatur dalam

peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik

civil law, common law, Islamic law maupun social law, perkawinan adalah sebuah

kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria

dan seorang wanita untuk menjadi sepasang suami isteri. Dalam hal ini,

perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai

arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan

peradaban.18

Menurut H.A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah

putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan

dalam rumah tangga atau sebab lain dan sebelumnya telah diupayakan

17Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam (Cet. I; Jakarta:
Amzah,2010), h. 42.

18Rifyal Ka’bah, “Permasalahan Perkawinan” dalam Majalah Varian Peradilan, No. 271
Juni 2012, IKAHI, Jakarta, h. 7.
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perdamaian dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Dari uraian

tersebut, dapat diketahui bahwa : Pertama, perceraian baru dapat dilaksanakan

apabila telah dilaksanakan berbagai macam cara untuk mendamakan kedua belah

pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata

tidak ada pilihan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan

lain bahwa perceraian itu adalah sebagai way out (jalan keluar) bagi suami isteri

demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinnya perceraian. Kedua,

bahwa perceraian itu merupakan seseuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh

agama. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Sayyid

Sabiq mendefinisikan menurut bahasa al-talaq berasal dari kata al-itlaq yang

berarti melepaskan atau meninggalkan. Adapun menurut istilah,19 talak adalah

“melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam

Undang - Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya

suatu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

selama ini hidup sebagai suami dan isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh

menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus

dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu

dalam istilah fiqh20 digunakan kata “ba-in” yaitu satu bentuk perceraian yang

suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan

melakukan akad nikah yang baru. Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk

19Muhammad Sayyid Sabiq, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, (Jakarta: Bumi Aksara,
1996), h. 202.

20Abu Daud, Sunan Abi Daud Juz I (Bairut: Dar Fikr, t. th), h. 661.
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dari perceraian, sebagai lawan pengertian arti perceraian dalam bentuk raj’iy yaitu

bercerainya suami dengan isteri namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena

masih mungkin kembali kepada mantan isterinya tanpa akad nikah baru selama

isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu

itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinannya

dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba-in.

Istilah yang paling netral memang adalah “perceraian” namun sulit pula

digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan” karena

perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak

terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya

perkawinan” namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba-in yang

digunakan dalam fiqih atau dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah yang

terdapat dalam kitab fiqih.

Secara ideal, perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup dengan

tujuan mewujudkan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.21

Namun kenyataanya dapat putus atau berakhir karena kematian, perceraian dan

atas putusan Pengadilan. Penjelasan umum dari Undang - Undang R.I. Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, karena tujuan perkawinan adalah

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

menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sejauh mungkin

21Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam (Cet. I; Jakarta:
Amzah, 2010), h. 7.
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menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud harus ada

alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya

sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki

agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki

putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan,

maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya

perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Putusnya perkawinan dengan begitu adalah salah satu jalan keluar yang baik.

Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri

yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung

pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak

berjalannya aturan yang ditetapkan Allah swt. Bagi kehidupan suami isteri dalam

bentuk hak kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan

beberapa usaha yang harus dilakukan mengahdapi kemelut tersebut agar

perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah swt. Mengantisipasi

kemungkinan terjadnya perceraian dalam menempatkan perceraian itu sebagai

alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah suatu

permasalahan yang besar, karena konflik yang terjadi antara suami dan isteri yang

berlarut-larut bisa mempengaruhi kejiwaan anak-anak dan pertumbuhan

emosional mereka. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam

mengurai kesulitan perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya , perceraian tidak
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selalu membawa kelegaan, sebaliknya seringkali perceraian justru menambah

berkobarnya perseteruan.

Hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan dibahas haruslah

kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Hukum

perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang

perkawinan, hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat 5 (lima)

kategori ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai

masalah perkawinan bagi warga di Indonesia22. Kategori itu didasari atas 3 (tiga)

golongan penduduk seperti golongan Eropa, golongan timur asing, golongan

pribumi yang kemudian dibagi menjadi :

1. Hukum perkawinan bagi golongan Eropa dan timur asing;

2. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi dan timur asing yang memeluk

agama Islam;

3. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi yang memeluk agama kristen;

4. Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun

kristen;

5. Hukum perkawinan bagi golongan yang melakukan perkawinan campuran.

Terhadap pluralisme hukum diatas, menjadi suatu persoalan bagi

masyarakat pribumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan

masalah perkawinan. Hal ini penting untuk menjaga agar perilaku asing tidak

masuk kepada warga pribumi dan mempengaruhi budaya perkawinan warga

pribumi khususnya yang beragama Islam. Presiden Republik Indonesia

22Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan
fiqih dan hukum positif, Teras, Yogyakarta, 2011, h.6-9.
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mengajukan Rancangan Undang - Undang Perkawinan dengan No.

R.02/PU/VII/1973 tertanggal 31 Juli tahun 1973 untuk disampaikan di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Upaya ini tidak luput karena melihat gerakan

masyarakat, yaitu maraknya gerakan dan saran-saran pemikiran oleh masyarakat

Indonesia yang peduli pada materi hukum perkawinan yang kebanyakan adalah

organisasi Perempuan Islam.

Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang

surut dalam materi yang berisikan nilai keislaman pada pelaksanaan perkawinan.

Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah ternyata

secara garis besar masih mengutip dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

(burgelijk wetbook). Bahkan ada beberapa Pasal yang secara jelas rumusanya

hanya menterjemahkan dari burgelijk wetbook dan Huwelisk ordonantie christen

inlanders. Itu semua memancing pertentangan dari para Ulama dan masyakat

Indonesia khususnya umat Islam bahwa RUU (Rancangan Undang - Undang) itu

bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Pasal 29 ayat (1) tentang kebebasan

beragama. Pertentangan didasari atas materi norma pada RUU perkawinan yang

jauh keluar dari konsep yang ada pada al-Qur’an. Materi yang dimaksud secara

garis besar adalah tentang norma perkawinan dan waris, perkawinan beda agama,

pengaturan mengenai anak angkat, masa iddah bagi perempuan,23 larangan

poligami, dan larangan mengawini saudara. Terhadap pertentangan itu, maka

diambil beberapa kesimpulan untuk bisa mengakomodir kepentingan umat islam

di Indonesia24 yang isinya terdiri :

23Joseph Schact, Pengantar Hukum Islam (Nuansa Cendekia: Surabaya, 2012), h.42.
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1. Hukum agama Islam mengenai perkawinan tidak akan diubah atau dikurangi

dengan segala sistem pelaksanaannya;

2. Norma yang bertentangan dengan kaidah Islam dihilangkan;

3. Pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan poligami harus diatur untuk

mencegah tindakan sewenang - wenang.

Pada akhirnya RUU (Rancangan Undang-Undang) perkawinan dapat

disahkan pada 2 Januari 197425 melalui forum paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang - Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara kongkrit Undang - Undang Perkawinan

ini baru dapat diterapkan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Baru pada

tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang

pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ada.

Sejak adanya peraturan perundang-undangan ini, maka segala ketentuan mengenai

perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi sepanjang tidak

diatur secara khusus:26

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI

(Kompilasi Hukum Islam) ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan

Pengadilan Agama. Lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini didorong sebuah

25Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
26Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam

Tata Hukum Indonesia, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001, h.144-146.



56

43

kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agunng sebagai penanggung

jawab peradilan di indonesia. Dengan keberadaan KHI (Kompilasi Hukum Islam),

maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.27

Mengingat Hukum Islam yang diimplementasikan di Pengadilan Agama

terjadi perbedaan dalam memahami hukum Islam yang berdampak kepada

perbedaan atau kerancuan pemahaman fiqih. Sebab, sebelumnya terjadi

kesimpangsiuaran atau perbedaan putusan Hakim di Peradilan Agama akibat

perbedaan pendapat ulama dan rujukan di dalam pertimbangan Hakim.28

Dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka implementasi

hukum Islam di Pengadilan Agama dapat diseragamkan. Secara sederhana KHI

(Kompilasi Hukum Islam) merupakan hukum Islam yang diatur dalam bentuk

kodifikasi sebagai kesatuan hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan

hakim di Pengadilan Agama. Harapannya semua produk hukum di Pengadilan

Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sadar dan dilakukan dengan

sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan

ikatan perkawinan mereka. Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan

perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam

perkawinan.29 Peceraian secara yuridis yang termuat dalam Undang – Undang

No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 terdapat kata perceraian yang bersifat fakultatif dapat

27Abdul gani Abdullah, pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia,
gema insane press, Jakarta, 2004, h. 61.

28Marzuki wahid, rumadi, fiqh madzhab Negara, kritik atas politik hukum islam di
Indonesia, LKIS, Yogyakarta, 2001, h. 160.

29Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1980, h. 42.
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diartikan dengan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas

putusan Pengadilan. Dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39

perceraian dirumuskan dalam tiga ayat:

a. Penegasan bahwa perceraian akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan

sidang Pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan

mediasi teteapi tidak berhasil atau gagal;

b. Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup

bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan damai;

c. Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan sidang

Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975

sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11630 yang menyebutkan mengenai alasan -

alasan perceraian, yaitu:

a. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

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

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

kemampuannya;

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

berat setelah perkawinan berlangsung;

30Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

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

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga.

Pasal 117 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa perceraian

harus di ikrarkan oleh suami di depan Majelis sidang Pengadilan Agama barulah

perkawinan dinyatakan putus.31 Di Indonesia putusnya perkawinan dapat

dilakukan dengan talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membedakan mengenai

perceraian dengan talaq dan cerai gugat (khulu’). Diantara perbedaan keduanya

ialah sebagai berikut:32

1) Cerai Talak

Cerai talak menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 ialah cerai

khusus yang beragama islam yang diinisiasikan oleh suami yang mengajukan

perceraian ke Pengadilan Agama untuk memeperoleh izin menjatuhkan talak

kepada istri dengan mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak kepada istri

31Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:
DirektoratJenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14.

32Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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di depan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 67 Undang – Undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan cerai talak memuat nama, dan

tempat kediaman Pemohon (suami) dan Termohon (istri) serta alasan – alasan

yang menjadi dasar cerai talak dan merupakan permohonan yang di inisiasi oleh

suami terhadap istri.

Apabila perceraian terjadi dengan kehendak suami (talaq) yang tercantum

dalam Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka bekas istri berhak

mendapatkan nafkah lahir dari bekas suaminya selama masa iddah dan nafkah

mut’ah yang layak kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in

ataun usyuz dalam keadaan tidak hamil. Adapun istilah lain yaitu Nusyuz Isteri,

yang berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti bahwa meninggi atau

terangkat. Kalau dikatakan isteri nusyuz terhadap suaminya berarti isteri merasa

dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi

merasa berkewajiban mematuhinya. Secara definitif nusyuz diartikan dengan

“kedurkahaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang

diwajibkan Allah swt.33 atasnya”.

Dalam bahasan tentang kewajiban isteri terhadap suami telah dijelaskan

beberapa hal yang harus dilakukan isteri terhadap suaminya, seperti berkata lemah

lembut dan tidak mengeras dihadapan suaminya, melaksanakan apa yang disuruh

suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak

menyalahi norma agama; meminta izin kepada suami waktu akan bepergian

33M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), h.15.
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keluar rumah, menjaga suami, harta suami dan harta kekayaannya;34 dan lain-lain

merupakan kewajiban yang yang ditetapkan agama.

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah

ditetapkan agama melalui al-Qur’an dan hadis Nabi. Dalam hubungannya kepada

Allah swt. pelakunya berhak atas dosa dari Allah swt. Dan dalam hubungannya

dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap

kehidupan suami isteri.35 Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman

diantaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa nusyuz itu. Meskipun

demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Allah swt. Menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nuzyus-

nya seorang isteri, sebagaimana yang dimaksud dalam surat an-Nisa’ ayat 34

bahwa ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi

isteri nusyuz, yaitu:

Pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa isteri akan nusyuz, suami harus

memberikan peringatan dan pengajaran kepada isterinya dengan menjelaskan

bahwa tindakannya itu adalah salah satu tindakan yang menurut agama dan

menimbulkan resiko kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu sang isteri

kembali pada keadaan semula sebagai isteri yang baik, masalah sudah

terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.

Kedua, bila isteri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara

nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan

34Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Berkah Utami,
2010), h.37.

35Abdul Aziz Muhammad Azzan. Fiqh Munakahat. (Jakarta: Amzah Cet.V. 2017), h.37.
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usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti mengehentikan hubungan

seksual. Menurut ulama hijrah dalam ayat itu juga berarti meninggalkan

komunikasi dengan isteri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga

hari.

Dalam tahap ini, yang boleh dilakukan hanyalah pisah ranjang36 dan tidak

boleh memukulnya. Namun menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad sudah

boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena dalam tahap

ini sudah jelas kedurhakaan tersebut. Bila dalam usaha ranjang isteri telah

kembali taat, persoalan sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap

berikutnya.

Ketiga, bila dengan pisah ranjang belum memperlihatkan adanya perbaikan,

bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul isterinya dengan

pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta’dib

atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Bila dengan pukulan ringan tersebut

isteri telah kembali kepada keadaan semula masalah telah dapat diselesaikan.37

Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan baru

dibolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah swt. dan

Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari

kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak sunnah Allah dan sunnah Rasul

tersebut dan menyalahi kehendak Allah swt. menciptakan rumah tangga yang

37Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih IslamWa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani jilid 9
(Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 430.
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sakinah, mawaddah, dan warahmah. Meskipun demikian, bila hubungan

pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan

menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk

terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau thalaq itu

adalah sesuatu yang tidak disenangi 38yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut

makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya

thalaq itu dengan berbagai penahapan. Beberapa ayat al-Qur’an mengantisipasi

kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Al-Qur’an tidak ditemukan di dalamnya ayat-ayat yang menyuruh atau

melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan untuk perkawinan ditemukan

beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat al-Qur’an

yang mengatur thalaq mesti terjadi, meskipun dala bentuk perintah atau larangan.

Jika berniat menjatuhkan thalaq, seharusnya pada saat isteri berada dalam

keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah. Meskipun tidak ada ayat al-

Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti

hukumnya mubah, namun thalaq itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi

oleh Allah. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun

ketidaksenangan Nabi terhadap perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu

Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim yang di

dalamnya mengandung arti bahwa perbuatan halal yang dibenci Allah adalah

thalaq.

38Perceraian adalah putus hubungan suami istri, disebut juga denga talak yaitu perceraian
dalam hukum islam atar a suami istri yang telah dijatuhkan oleh suami. Departemen Pendidikan
Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (Cet. II; Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h. 278.
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Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat

keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai

berikut:

1. Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat

dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga aka menimbulkan banyak

kemudaratan;39

2. Mubah atau boleh saja dilakukan apabila memeng perlu terjadi

perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian

itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;

3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh

Hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli

isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar

kafrah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu

memudaratkan isterinya;

4. Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan

haid atau suci yang dalam masa ia telah digauli.

Walaupun thalaq itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun

sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh

dilakukan. Hikmah dibolehkannya thalaq itu adalah karena dinamika kehidupan

rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan

tujuanpembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan

juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang

39Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206.
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di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih

baik ditempuh perceraian dalam bentuk thalaq tersebut. Dengan demikian, thalaq

dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.

Untuk terjadinya thalaq ada beberapa unsur yang berperan padanya yang

disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan

tertentu. Di anatra persyaratan itu ada yang disepakati oleh Ulama, sedangkan

sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Rukun pertama : adalah suami yang men-thalaq isterinya.

Di antara syarat suami yang men-thalaq itu adalah sebagai berikut:

1) Suami yang men-thalaq mestilah seseorang yang dianggap telah dewasa. Hal

ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tidak sah

thalaq yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu

menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin40 dan

mengeluarkan mani.

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa thalaq itu

terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya

mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa,

namun telah mengerti tentang maksud dari thalaq dan tentanng mengucapkan

thalaq itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Sebagian Ulama di antaranya

Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-

ya’biy dan Ishak, berpendapat bahwa thalaq dari anak-anak yang sudah

memahami arti thalaq itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa.

40Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 306.
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Yang menjadi pedoman bagi golongan ini adalah pengetahuannya tentang thalaq.

Golongan kedua adalah jumhur Ulama yang terdiri dari al-Nakha’iy, al-

Zuhriy, Imam Malik Ahmad, al-Nawawiy, ulama golongan Irak dan Hijaz

berpendapat bahwa thalaq-nya tidak terjatuh. Alasan yang dikemukakan oleh

golongan ini ialah bahwa anak-anak belum mukallaf sama keadaannya dengan

orang gila.

2) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan thalaq.

Bila thalaq dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, maka thalaq yang

dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras

akalnya adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum

khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak

tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya thalaq orang yang tidak sehat

akalnya itu adalah hadis Nabi yang berasal dari Ali, dan Umar menurut

riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja meminum minuman

yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya

menjadi pembicaraan dikalangan Ulama. Bedanya dengan mabuk seperti

disebutkan di atas adalah karena ia melakukan maksiat dan melanggar agama41

dengan perbuatannya itu. Apakah karena maksiat yang dilakukannya itu

menyebabkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan men-thalaq isterinya

berubah, karena inilah yang menjadi perbincangan Ulama.

41Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Kencana: Jakarta,2014), h.22.
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Jumhur Ulama berpendapat bahwa thalaq orang mabuk itu jatuh dengan

arti berlaku perceraian.42 Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah meskipun

dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akalnya,

namun hilang akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.43 Segolongan

Ulama termasuk al-Muzanniy dari pengikut Syafi’iyah dan sebagian pengikutnya

Hanafiyah mengatakan thalaq orang mabuk tidak jatuh meskipun sengaja

diperbuat sesuatu yang menyebabkan ia mabuk. Pendapat ini juga dianut di

kalangan Ulama Syi’ah Imamaiyah. Alasan mereka ialah bahwa orang mabuk itu

sama keadaaanya dengan orang gila dan termasuk kedalam yang terkecualikan

dari jatuhnya thalaq.

3) Suami yang menjatuhkan thalaq berbuat dengan sadar dan atas kehendak

sendiri. Dengan begitu thalaq yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar

atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh thalaq-nya.

Tidak jatuhnya thalaq orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang

dipegang oleh Jumhur Ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu

meskipun dia mengucapkan kalimat thalaq, namun ia tidak bermaksud

mengucapkannya. Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksananya

thalaq bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan

ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu;

Kedua, Orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan

42Zainuddin, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Depok, 2017),
h.80

43Al-Nawaaiy, Antara fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan, (Bandung:
Sinar Baru Algasindo, 2003), h.250.
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kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa;

Ketiga, Orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan

jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri; dan

Keempat, Orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang

dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakan

ancamannya.

Sebagian Ulama Syafi’iyah memisahkan antara ucapan thalaq dari orang

yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Jika pada saat mengucapkan

thalaq itu dia meniatkan thalaq, maka jatuh thalaq-nya, sebaliknya bila tidak

diniatkannya untuk thalaq, tidak jatuh thalaq-nya. Sebagian Ulama, termasuk di

dalamnya Abu Qalabah, al-Sya’biy, al-Nakaha’iy, al-Zuhriy, al-Nawawiy, Abu

Hanifah, dan dua pengikutnya berpendapat bahwa thalaq orang terpaka itu jatuh.

Alasannya ialah bahwa thalaq tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan

dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku dikalangan yang

bukan terpaksa.44 Walaupun Jumhur Ulama menyepakati tidak terjatuhnya thalaq

orang yang berada di bawah paksaan, mereka sepakat pula bila paksaan itu

merupakan yang hak, seperti paksaan Hakim kepada seseorang yang meng-ila’

isterinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar kaffarah atau

menceraikan isterinya. Thalaq dalam bentuk ini terjadi meskipun orang yang

meng-thalaq melakukannya dibawah ancaman.

Orang yang bersalah atau terselip lidahnya mengucapkan kata thalaq tidak

terjadi thalaq-nya karena dia melakukan perbuatan itu diluar kehendaknya.

44Ibnu Rusyd, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih dan Undang-Undang
No.1 Tahhun 1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2006) h. 62.
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Seperti seseorang dalam mengatakan kepada isterinya “engkau bertolak” namun

yang tersebut dalam ucapannya adalah “engkau ter-thalaq” dan ungkapan lain

yang sama dengan hal itu. Bahkan secara khusus al-Nawawiy dalam Minhaj

mempersyaratkan adanya kehendak dalam pelaksanaan thalaq. Meskipun thalaq

diucapkan dengan ucapan yang sharih yang mestinya tidak memerlukan niat.

Beda niat dengan qashd dalam hal ini adalah niat itu kesenjangan hati, sedangkan

qashd berarti tekad atau kehendak untuk berbuat.

Persyaratan al-qashd terkadang menimbulkan masalah dengan ucapan

thalaq yang dilakukan secara bermain-main atau dalam peran sandiwara atau

pura-pura. Sebenarnya dalam bentuk ini tidak terdapat al-qashd namun jumhur

ulama menyepakati jatuhnya thalaq yang dilakukan sambil main-main.

Rukun Kedua, shigat atau ucapan thalaq. Dalam akad nikah terdapat dua ucapan

yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan

dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu

dinamai akad. Dalam thalaq itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan

tidak ada tindakan isteri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam

perkawinan, dalam thalaq berlaku shighat atau ucapan thalaq.45

Jumhur Ulama berpendapat bahwa thalaq terjadi bila suami yang ingin

menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa

isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya

sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka

belum terjadi thalaq. Yang dimaksud disini adalah mengucapkan thalaq dengan

45Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 171.
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tidak mengaitkan kepada sesuatu pun, seperti ucapannya: “engkau saya thalaq”.

Dalam hal ini dibicarakan tentang lafaz atau ucapan apa yang digunakan. Dari

segi ucapan thalaq itu ulama membaginya menjadi dua, yaitu lafaz sharih dan

lafaz kinayah. Yang dimaksud dengan sharih itu adalah ucapan yang secara jelas

digunakan untuk ucapan thalaq, sedangkan yang dimaksud dengan lafaz kinayah

atau sindiran itu adalah lafaz atau ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk

thalaq, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan isteri.

Ulama sepakat mengatakan bahwa ucapan thalaq yang menggunakan lafaz

sharih tidak perlu diiringi dengan niat, artinya dengan telah keluar ucapan itu

jatuhlah thalaq meskipun dia tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan yang lain

dari thalaq. Bila ucapan itu menggunakan lafaz kinayah diisyaratkan adanya niat

dalam arti bila tidak disertai dengan niat tidak terjatuh thalaq. Disamping adanya

persyaratan niat untuk ucapan kinayah untuk ucapan sharih dipersyaratkan

mengertinya orang yang mengucapkan tentang apa yang diucapkannya itu, bila

suami yang menceraikan isterinya dengan ucapan sharih “tha-la-qa” namun ia

tidak mengerti ucapannya itu karena ia bukan orang Arab dan tidak pernah belajar

bahasa Arab, maka menurut Jumhur Ulama tidak jatuh thalaq-nya.

Jumhur Ulama termasuk Imam Malik, Ulama Hanabillah, Hanafiyah, dan

lainnya berpendapat bahwa lafaz yang sharih untuk maksud thalaq hanyalah satu

yaitu lafaz tha-la-qa dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka ialah bahwa

lafaz yang berlaku untuk thalaq dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafaz

thalaq, sedangkan lafaz fa-ra-qa dan lafaz sa-ra-ha, meskipun terdapat dalam al-

Qur’an untuk tujuan thalaq, namun digunakan pula bukan untuk keperluan thalaq.
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Lafaz-lafaz dalam bahasa tertentu yang merupakan terjemahan dari lafaz sharih,

seperti lafaz “cerai” dalam bahasa Melayu dapat menjadi ucapan sharih bagi

orang-orang yang berbahasa Melayu itu. Untuk maksud itu tidak diperlukan

adanya niat.

Adapun lafaz kinayah adalah lafaz yang selain thalaq (menurut Ulama

Jumhur) atau selain tiga lafaz yang dikemukakan oleh Syafi’iyah adalah lafaz

kinayah, selama lafaz itu ada kemungkinan menjangkau kepada makna perceraian.

Bila sama sekali tidak menjangkau kepada maksud percerain tidak dapat dijadikan

ucapan thalaq meskipun diniatkan untuk maksud thalaq, seperti ucapan:

“makanlah kamu”. Lebih lanjut Imam Malik membagi kinayah itu kepada dua,

yaitu: zhahirah yang berarti menurut lahirnya untuk tujuan perceraian, seperti

lafaz fa-ra-qa dan lafaz sa-ra-ha. Dan Kinayah yang muhtamilah dengan arti ada

kemungkinan digunakan untuk perceraian. Terhadap kinayah yang zhahirah tidak

diperlukan adanya niat, sedangkan untuk yang muhtamilah diperlukan niat.

Tentang kinayah muhtamilah yang tidak jelas, menurut Malik dapat

digunakan untuk ucapan thalaq, namun untuk itu diperlukan niat, sebagaimana

yang berlaku dikalangan Ulama Syafi’iyah tentang lafaz kinayah zhahirah.

Jumhur Ulama berpendapat kinayah muhtamilah tidak dapat dijadikan ucapan

thalaq meskipun diniatkan. Bila ucapan dalam ijab dan qabul waktu akad

perkawinan tidak boleh digantungkan pelaksanaannya kepada sesuatu, dalam

ucapan thalaq boleh digunakan kepada sesuatu. Thalaq dalam bentuk ini dinamai

thalaq al-mu’allaq, atau thalaq yang digantungkan. Thalaq yang digantungkan itu

ada dua bentuknya, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan
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kepada pengecualian.

Thalaq yang digantungkan kepada syarat ada dalam beberapa kemungkinan:

Pertama, ucapan thalaq digantungkan kepada kehendak dari sesuatu yang

mempunyai kebebasan untuk berbuat, baik ia adalah Allah swt. atau manusia. Bila

ucapan thalaq digantungkan kepada kehendak Allah swt, seperti ucapan: “engkau

saya thalaq insya Allah” atau ucapannya: “Engkau saya thalaq kecuali bila

dikehendaki Allah”. Thalaq dengan menggunakan ucapan seperti ini menurut

Imam Malik terjadi atau jatuh dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan

tidak punya pengaruh apa-apa. Menurut Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’iy yang

berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah, thalaq yang diisyaratkan dengan kehendak

Allah swt. tidak jatuh.

Bila ucapan thalaq digantungkan kepada kehendak seseorang yang

kehendaknya itu sah dilakukan, seperti ucapan: “Engkau saya thalaq bila

dikehendaki oleh bapak direktur” tidak ada beda pendapat dalam mazhab Imam

Malik bahwa thalaq jatuh bila Bapak Direktur menghendakinya. Hal ini berarti

jatuhnya thalaq berlaku saat syarat yang disebutkan terlaksana. Bila ucapan

thalaq digantungkan kepada kehendak dari seseorang yang secara hukum tidak

punya kehendak. Umpamanya ucapan: “Engkau saya thalaq jika dikehendaki oleh

anakmu yang masih kecil. Thalaq dengan ucapan seperti ini menurut sebagian

Ulama terjadi dan menurut sebagian Ulama tidak terjadi.46

Kedua: thalaq yang digantungkan kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan

46Imam Abu Husain bin Hajjaj al Qusyaini An-Naisaburi, Kitab Pernikahan, Talak, Iddah,
Lian Pernikahan, Persusuan, Nafkah dan Memerdekakan Budak, (Hikma Pustaka: Surabaya,
2017) , h.71.
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datang.47 Ucapan thalaq dalam bentuk ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan

pertama, thalaq digantungkan kepada suatu kejadian yang pasti terjadi, seperti

ucapan suami: “Engkau saya thalaq bila terbit matahari esok pagi”. Dalam hal

kapan jatuh thalaq-nya, menurut Imam Malik thalaq-nya jatuh secara langsung.

Sedangkan menurut Imam al-Syafi’iy dan Abu Hanifah, thalaq jatuh setelah

syarat diucapkan terjadi, yaitu sewaktu terbitnya matahari esok harinya.

Kemungkinan kedua, ucapan thalaq digantungkan kepada suatu kejadian yang

antara terjadi dan tidaknya adalah sama, seperti ucapan suami: “engkau saya

thalaq bila ayahmu pulang”. Dalam hal ini sepakat ulama mengatakan bahwa

thalaq terjadi saat yang dipersyaratkan telah terjadi.

Kemungkinan ketiga, ucapan thalaq digantungkan kepada suatu kejadian yang

menurut biasanya terjadi dan terkadang tidak terjadi, seperti ucapan:”Engkau saya

thalaq” bila engkau tidak lulus dalam ujian”. Thalaq dengan ucapan seperti ini

menurut sebagian ulama Maliki jatuh setelah terjadinya apa yang diisyaratkan dan

sebagian berpendapat terjatuh thalaq secara langsung setelah ucapan thalaq

diucapkan.

Adapun ucapan thalaq yang digantungkan kepada pengecualian berlaku

dalam ucapan thalaq yang menggunakan angka atau bilangan. Bilangan yang

dikecualikan dalam hal ini mengurangi bilangan yang disebutkan lebih dahulu.

Bila seseorang mengucapkan “saya ceraikan engkau dengan thalaq dua kecuali

satu, maka thalaq yang jatuh hanyalah satu”. Ketentuan tentang pengecualian

dalam ucapan thalaq mengikuti kaidah pengecualian dalam bahasa.

47Imam Abu Husain bin Hajjaj al Qusyaini An-Naisaburi, Kitab Pernikahan, Talak, Iddah,
Lian Pernikahan, Persusuan, Nafkah dan Memerdekakan Budak, (Hikma Pustaka: Surabaya, 2017)
h.72.
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Ucapan thalaq dapat dilakukan dengan lisan dan dapat pula dengan tulisan,

karena kekuatan penyampaian kehendak dengan menggunakan tulisan

mempunyai kekuatan yang sama dengan lisan. Bedanya adalah ucapan lisan

segera dapat diketahui langsung sesudah ucapan itu diucapkan, sedangkan

pemberitahuan kehendak dengan tulisan baru diketahui setelah selesainya

membaca tulisan itu. Inilah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama. Ulama

Zhahiriyah berpendapat bahwa ucapan thalaq menggunakan tulisan tidak sah dan

tidak jatuh thalaq-nya. Alasannya ialah bahwa tidak ditemukan petunjuk dalam

al-Qur’an maupun hadis Nabi adanya ucapan thalaq dengan menggunakan tulisan.

Dalam menentukan waktu terjadinya thalaq, apakah setelah selesai ucapan itu

dikeluarkan atau setelah selesai tulisan itu dibaca dan dipahami, Ulama berbeda

pendapat.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa thalaq terjadi setelah ucapan itu

disampaikan suami, karena dengan penyampaian itu apa yang dikehendakinya

sudah disampaikannya. Golongan lain mengatakan bahwa thalaq terjadi semenjak

surat itu disampaikan dan dibaca oleh atau dibacakan oleh isteri. Alasannya ialah

bahwa semenjak itulah ia baru mengetahui bahwa suami telah menjatuhkan thalaq

kepadanya. Kedua cara tersebut tidak berbeda dari segi sharih atau kinayah-nya

ucapan thalaq.

Bagi suami yang bisu dapat menjatuhkan thalaq, atau menyampaikan

thalaq kepada oorang lain melalui isyarat yang dapat dipahami.48 Untuk

membedakan antara sharih dengan kinayah supaya diikuti dengan niat. Jumhur

48Honey Miftahuljannah, A-Z Ta’aruf, Khitbah, Nikah & Talak Bagi Muslimah,
(Grasindo: Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta Pusat, 2015), h.23.
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Ulama menetapkan bahwa bila isyarat yang disampaikannya itu dapat dipahami

setiap orang untuk tujuan thalaq, maka yang demikian adalah ucapan sharih

sedangkan isyarat yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, maka isyarat

termasuk kinayah.

Ulama Ahlu Sunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya thalaq

sebagaimana diseutkan diatas. Yang berbeda dengan hal ini adalah golongan

Ulama Syi’ah Imamiyah. Bagi mereka ada rukun yang keempat, yaitu kehadiran

saksi. Saksi itu harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan thalaq. Bila tidak

dihadiri saksi, thalaq tersebut dinyatakan belum terlaksana. Bahkan seandainya

saksi itu didatangkan kemudian, juga tidak sah.49Adapun syarat saksi tersebut

adalah:

1. jumlahnya dua orang.

2. Keduanya mesti laki-laki, tidak boleh perempuan atau campuran.

3. Semua saksi itu bersifat adil.

Apa yang dikemukakan di atas adalah persyaratan yang berlaku untuk

terjadinya thalaq secara sah, yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama dan Ulama

Syi’ah Imamiyah, meskipun hampir dalam keseluruhannya terdapat beda

pendapat dikalangan ulama dalam hal yang bersifat rinciannya. Disamping itu,

ada beberapa hal yang patut dicatat namun tidak dibicarakan secara khusus oleh

kebanyakan ulama. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

49Mughniyah, al Thusiy, (Djambatan: Jakarta, 2016), h.4



56

62

1. Persetujuan isteri yang di-thalaq.

Pelaksanaan thalaq adalah tindakan sepihak dari suami; oleh karenanya

tidak ada yang bernama qabul. Namun apakah untuk terjadinya thalaq itu

diperlukan persetujuan iisteri dan setidaknya sepengetahuan isteri, kelihatannya

tidak dibahas oleh Ulama fiqh, baik secara umum atau dalam bahasan khusus. Hal

ini adalah disebabkan oleh karena pendapat Ulama secara umum bahwa thalaq itu

adalah hak mutlak seorang suami. Hak itu dapat digunakannya meskipun tidak

mendapat persetujuan dari isteri yang di-thalaq-nya itu.

Tentang terjadinya thalaq dengan depengetahuan isteri, dalam arti bila

isteri tidak tahu bahwa ia telah di-thalaq oleh suami, secara khusus memang tidak

menjadi bahasan ulama fiqh. Namun dari sebagian literatur fiqh yang ada dapat

ditemukan isyarat bahwa sepengetahuan isteri tidak itu sepertinya menjadi

persyaratan. Hal ini terlihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Dalam membicarakan thalaq dengan melalui surat dikatakan bahwa

suami mengirim surat kepada isterinya yang tidak berada ditempat, maka

jatuhnya thalaq itu diperhitungkan semenjak surat itu diterima oleh isteri,

kemudian dibacanya dan dipahami maksudnya, bukan pada saat itu

ditulis oleh suami. Hal ini mengandung arti jatuhnya thalaq adalah atas

sepengetahuan isteri.

b. Dalam membicarakan thalaq melalui wakil bila suami mengatakan:

“saya wakilkan kepadamu untuk menyampaikan pesan kepada isteri saya

bahwa saya telah men-thalaq-nya” maka jatuhnya thalaq diperhitungkan

semenjak pesan itu telah disampaikan oleh si pembawa pesan, bukan
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semenjak suami melafazkan thalaq. Hal demikian mengandung arti

bahwa sepengetahuan isteri menjadi syarat untuk terjadinya thalaq secara

hukum.

2. Adanya alasan untuk menjatuhkan thalaq.

Dalam al-Qur’an ditemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya

alasan untuk terjadinya thalaq, di antaranya adanya nusyuz di pihak isteri atau

suami. Adanya syiqaq anatara suami dengan isteri. Kejadian tersebut merupakan

prolog terjadinya thalaq yang tanpa adanya prolog tersebut thalaq tidak mesti

terjadi. Dari beberapa hadis Nabi terkesan adanya sebab-sebab untuk dapat

terjadinya thalaq.

Dalam kitab-kitab fiqh tidak dibicarakan keharusan adanya sebab untuk

terjadnya thalaq, bahkan terkesan bahwa kitab fiqh meremehkan thalaq tersebut.

Suami dapat men-thalaq isterinya kapanpun, dimana pun, dalam keadaan apapun,

dan siapa pun. Menganggap enteng terjadinya thalaq itu tidak sejalan dengan

kebijaksanaan al-Qur’an. Alasan klasik yang digunakan oleh Ulama adalah bahwa

thalaq itu adalah hak suami dan untuk menjalankan haknya itu dia dapat berbuat

apapun dan tidak perlu menunggu alasan apa pun. Satu-satunya batasan untuk

suami dalam menjalankan haknya itu adalah dinyatakannya dalam beberapa kitab

fiqh makruhnya hukum menjatuhkan thalaq tanpa alasan. Maksud dari hukum

makruh itu adalah tidak berdosa jika diperbuat, tidak ada ulama yang mengatakan

adanya alasan itu adalah wajib, apalagi menetapkannya sebagai syarat.

Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa thalaq itu adalah hak

penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam al-Qur’an
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maupun hadis Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau urf orang

Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam. Dalam rangka menjaga prinsip

maslahat terutama terhadap isteri yang mempunyai kedudukan yang sama dengan

laki-laki di depan Allah swt., maka perlu dibatasi hak suami itu sehingga ia tidak

men-thalaq isterinya kecuali sudah cukup alasan untuk itu. Thalaq tanpa alasan

apa pun tidak dinyatakan sah.

3. Keberadaan Saksi

Tentang Kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan thalaq itu memeng

menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Bila melihat kepada kenyataan bahwa

perceraian itu adalah mengakhiri masa pernikahan yang dulunya dipersaksikan

oleh orang banyak dan untuk menjaga kepastian hukum, maka kesaksian itu mesti

diadakan dan merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi. Hal tersebut telah

sejalan dengan zahir ayat al-Qur’an dalam surat at-Tahalaq ayat 2:

“Apabila mereka mendekati akhir masa iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan

baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah tegakkan kesaksian itu karena Allah

swt”.

Meskipun ayat tersebut secara jelas menyuruh mengemukakan kesaksian

bahwa waktu terjadinya rujuk dan perceraian , namun Ulama Jumhur tidak

mewajibkannya. Bagi Jumhur Ulama hukum mempersaksikan itu hanyalah

sunnah. Ulama yang mempersyaratkan adanya kesaksian itu adalah dari Syi’ah.

Bagi Ulama Syi’ah kehadiran kedua orang saksi waktu pelaksanaan thalaq

merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi. Di kalangan Ulama ini
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perceraian yang tidak dipersaksikan dua orang saksi adalah tidak sah.

Adapun macam-macam Thalaq, thalaq dibagi-bagi berdasarkan kepada

beberapa keadaan:

Dengan melihat situasi kepada keadaan isteri waktu thalaq itu diucapkan

oleh suami, thalaq itu ada dua macam:

1. Thalaq Sunni. Yang dimaksud dengan thalaq Sunni ialah thalaq yang

pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur’an

atau sunnah Nabi. Bentuk thalaq sunni yang disepakati oleh Ulama

adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu

tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu

belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan

menjatuhkan thalaq itu adalah dalam masa si isteri yang di thalaq

langsung memasuki masa iddah.

Yang dimaksud masa iddah adalah dalam masa suci yang belum digauli

oleh suami. Cara-cara thalaq yang termasuk dalam dalam thalaq sunni di luar

yang disepakati oleh Ulama di antaranya adalah thalaq dalam masa Iddah, namun

diikuti lagi dengan thalaq berikutnya, thalaq dalam bentuk ini tidak disepakati

ulama. Imam Malik berpendapat bahwa thalaq semacam itu tidak termasuk dalam

thalaq sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah thalaq

sunni, yang dimana hal ini juga berlaku dikalangan ulama Zhahiriyah.

Berkenaan dengan thalaq tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam

Malik adalah bukan thalaq sunni sedangkan Imam al-syafi’iy dan juga menurut

Daud al-Zhahiriy memandang yang demikian adalah thalaq sunni. Alasannya
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adalah bahwa selama thalaq yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum

dicampuri adalah thalaq sunni. Tentang thalaq dalam masa hamil menurut jumhur

ulama adalah thalaq sunni; dengan alasan bahwa thalaq di waktu hamil itu tidak

menyebabkan isteri yang di-thalaq mengalami perpanjangan masa iddah, karena

bagaimana juga iddah-nya akan berakir dengan melahirkan anak. Ini kalau hanya

melihat dari satu sisi, yaitu tidak memanjangnya masa iddah. Tetapi kalau dilihat

dari satu sisi lain thalaq dalam masa hamil itu mendatangkan kemudaratan yang

lebih banyak kepada isteri yang di-thalaq. Oleh karena itu, sebagaimana ulama

menempatkannya sebagai thalaq bid’iy.

2. Thalaq bid’iy yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan

agama. Bentuk thalaq yang disepakati ulama termasuk dalam kategori

thalaq bid’iy itu adalah thalaq yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam

keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami.

Thalaq dalam bentuk ini disebut bid’iy karena menyalahi ketentuan yang

berlaku, yaitu menjatuhkan thalaq pada waktu isteri dapat langsung

memulai iddah-nya. Hukum thalaq bid’iy adalah haram dengan alasan

memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa iddah-nya.

Walaupun ulama sepakat tentang haramnya men-thalaq isteri yang sedang

haid, namun mereka berbeda pendapat apakah thalaq yang telah dilakukan suami

waktu haid itu terjadi atau tidak. Jumhur Ulama berpendapat bahwa thalaq dalam

masa haid itu jatuh. Alasannya adalah bahwa pernah terjadi Ibnu Umar

menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid, ia disuruh untuk rujuk kepada

isterinya. Rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya telah terjadi thalaq.
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Selanjutnya Ulama ini berbeda pendapat tentang apakah suami yang telah

men-thalaq isteri dalam keadaan haid itu dipaksa untuk kembali atau tidak.

Menurut Imam Malik dan pengikutnya suami itu wajib kembali kepada isterinya

dan dipaksa kalau ia tidak mau. Imam al-Syafi’iy, Abu Hanifah, al-Tsauriy, dan

Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum rujuk pada hal ini adalah sunnah, dan

oleh karena itu suami tidak dipaksa untuk kembali kepada isterinya.

Golongan Ulama yang mewajibkan memaksa suami untuk rujuk berbeda

dalam waktu pelaksanaan rujuk itu. Imam Malik berpendapat bahwa waktu rujuk

itu adalah selama masih dalam masa iddah, sedangkan yang lain seperti pengikut

Malik yang bernama Asyhab berpendapat dia harus rujuk pada haid yang pertama,

dengan alasan waktu itulah Nabi menyuruh rujuk. Sebagian Ulama termasuk

Ulama Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa thalaq dalam masa haid itu tidak

jatuh. Alasannya adalah karena thalaq seperti itu tidak diterima oleh Nabi.

Dengan demikian, tidak sesuai dengan aturan Nabi dan yang tidak sesuai dengan

aturan Nabi adalah bid’ah.

Ditolaknya cara thalaq tersebut menunjukkan bahwa thalaq tersebut tidak

terjadi. Adapun bentuk-bentuk thalaq tersebut menunjukkan bahwa thalaq di luar

yang disebutkan di atas tidak disepakati oleh Ulama.

Ulama Hanafiyah membagi thalaq itu dari segi keadaan isteri yang di-

thalaq kepada tiga macam:

1. Thalaq ahsan, yaitu thalaq yang disepakati ulama sebagai thalaq sunni

sebagaimana disebutkan di atas, yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu

isteri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci
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itu.

2. Thalaq hasan atau disebut juga thalaq sunni, yaitu bentuk-bentuk thalaq yang

diperselisihkan ulama sebagai thalaq sunni seperti diseutkan diatas, seperti

thalaq dalam waktu isteri sedang hamil.

3. Thalaq bid’iy yaitu thalaq yang disepakati ulama sebagai thalaq bid’iy yakni

thalaq dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa

itu.

Dengan melihat kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan

isterinya, thalaq itu ada dua macam. Yang pertama thalaq raj’iy, yaitu thalaq

yang sang suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah

baru, selama isterinya itu masih dalam keadaan iddah. Thalaq raj’iy itu adalah

thalaq satu atau thalaq dua tanpa di dahului tebusan dari pihak isteri. Boleh rujuk

dalam thalaq satu atau dua itu dapat dilihat pada firman Allah swt. Status hukum

perempuan dalam masa thalaq raj’iy itu sama dengan isteri dalam masa

pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian

ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan isterinya. Bila dia berkehendak

untuk kembali dalam kehidupan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin

kembali kepada mantan isterinya dalam bentuk thalaq ini cukup mengucapkan

rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk thalaq

raj’iy itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam

pandangan Hukum Barat inilah yang disebut “pisah meja dan ranjang”. Yang

kedua, thalaq bain, yaitu thalaq yang putus secara penuh dalam arti tidak

memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, thalaq
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bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Thalaq bain ini terbagi pula kepada dua macam, yaitu Bain shugra dan Bain

kubra.

Bain shugra adalah thalaq yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya,

tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang

termasuk bain shugra itu adalah sebagai berikut:

Pertama, thalaq yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh Suami. Thalaq dalam

bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak

ada kesempatan untuk rujuk. Sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah.

Kedua, Bain kubra, yaitu thalaq yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada

mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya itu kawin dengan

laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddah-nya. Yang

termasuk thalaq dalam bentuk bain kubra itu adalah sebagai berikut:

Pertama: isteri yang telah di thalaq tiga kali, atau thalaq tiga. Thalaq tiga dalam

pengertian thalaq bain itu yang disepakati oleh Ulama adalah thalaq tiga yang

dicapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda anatara atu dengan

lainnya diselingi oleh masa iddah.

Tentang thalaq tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi

perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat

dikalangan Ulama:

Pendapat pertama: thalaq tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya adalah

karena dimasukkannya thalaq seperti ini ke dalam thalaq bid’iy yang menurut

kebanyakan Ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya thalaq pada saat haid.
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Pendapat kedua: dipegang oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa thalaq

tiga sekaligus jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk dalam thalaq bain.

Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat al-Qur’an. Mereka tidak

memisahkan antara thalaq tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.

Pendapat Ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahariyah, Syiah Imamiyah, dan al-

Hadawiyah. Menurut golongan ini thalaq tiga dalam satu ucapan jatuh thalaq satu

dalam kategori thalaq sunni.

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian

diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya

thalaq tiga dalam satu ucapan dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami

isteri, maka yang jatuh thalaq tiga, dan oleh karenanya termasuk thalaq bain

kubra; namun bila thalaq diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan

kelamin yang jatuh hanyalah thalaq satu.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi

ketentuan khulu’. Namun terjadi beberapa modifikasi sehingga pada akhirnya

terdapat perbeda antara cerai gugat dan khulu’. Cerai gugat secara umum ialah

istri mengajukan perceraian kepada suaminya dengan menggugat untuk bercerai

melalui Pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan

tersebut sehingga putus hubungan perkawinan anatara suami dan istri.50 Gugatan

cerai yang diajukan oleh pihak istri dapat dianggap sebagai salah satu upaya

tuntutan yang telah dirugikan haknya oleh suaminya, sehingga ia memerlukan

50S.Pungung, Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama (Djambatan: Jakarta, 2010), h.
10.
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perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada Pengadilan yang berwenang

untuk memeriksa, mengadili dan memutus hubungan perkawinannya.

Cerai Gugat diajukan oleh istri atau kuasa hukum yang mewakilinya

kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri.

Apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, dalam hal

tergugat berada di luar negeri, maka ketua Pengadilan Agama memberitahukan

gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam hal tergugat

berada di luar negeri, maka Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan

tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia Setempat.51

Adapun istilah lain dari hal tersebut yaitu nusyuz suami kepada Allah swt.

karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. Nusyuz suami terjadi bila

ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap terhadap isteri, baik meninggalkan

kewajiban yang bersifat materiil atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang

bersifat nonmateri diantaranya mu’asyarah bi al-ma’ruf atau menggauli isterinya

dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu

yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar,

menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam

waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan denga asas pergaulan baik.

Dalam Hukum Islam kata perceraian merupakan terjemah dari kata talak.

Secara terminologis talak ialah lepasnya ikatan perkawinan yang dikehendaki

oleh salah satu pihak atau kedua pihak dalam hubungan suami istri. Ibrahim al-

Badjuri mendefinisikan thalak ialah lepasnya ikatan perkawinan secara suka rela

51Dewiyatini & Sarnapi, Perempuan Lebih berani Ambil Keputusan Cerai (Pikiran
Rakyat: t.t, 2002), h. 2.
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serta bersifat maknawi. Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan bahwa

perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh dan sudah tidak ada jalan

lain atau celah lagi dalam menyelamatkan ikatan tali perkawinan, perceraian

hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya suami

mencurigai istrinya telah melakukan zina atau perselingkuhan.

Khulu’ secara Bahasa berasal dari lafadz خلع yang berarti menanggalkan

atau membuka pakaian. Dihubungkannya dengan arti khulu’ menanggalkan

pakaian karena dalam al-Qur’an disebutkan bahwa suami merupakan pakaian bagi

istrinya, dan istri merupakan pakaian bagi suaminya, sebagaimana yang termaktub

dalam QS al-Baqarah/ 2:187.

كِ كَ َك سُ َغا لَ مْ ك ُ مَ ُغ غَ مْ كُ َك سُ َغا لَ كِ هك مْ كُ ىٕ اا غَ َل ٰ ىَ ُل كّ ْغ كُ َُ لِ يغا ِّل َُ غ ِغَ َغيم مْ كُ َغ كِ لِ ك ُ
Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan istri – istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu
pun adalah pakaian bagi mereka.52

Secara terminologis khulu’ berarti istri menebuskan dirinya kepada

suaminya dengan hartanya, maka tertalaklah dirinya. Menurut ulama fikih khulu’

ialah hak istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan

dengan disertai uang tebusan (‘iwadh), baik berupa barang atau uang sebagai

imbalan penjatuhan talaknya oleh pihak suami. Hal ini dimaksudkan agar tidak

adanya kesewenangan suami dengan hak talak yang dilontarkan kepada istri, dan

menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakiri

perkawinan. Dalam Islam perceraian bukan merupakan hak suami semata, tetapi

istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya apabila ia sudah tidak bisa

52Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Qosbah: Bandung, 2020), h. 29.
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menempuh jalan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan

yang melatarbelakangi. Perceraian ini ditempuh dengan jalan cerai tebus (khulu’).

Perceraian memiliki akibat yang menyakitkan terutama bagi anak-anak.

Penggunaan kata khulu’ untuk putusnya perkawinan karena isteri sebagai

pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakain itu dari suaminya. Khulu’

itu merupakan satu bentuk dari putusnnya perkawinan, namun beda dengan

bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu’ terdapat uang tebusan,

atau ganti rugi atau ‘iwadh. Untuk maksud yang sama dengan kata khulu’ itu

ulama menngunakan beberapa kata, yaitu fidyah, shulh, mubaraah. Walaupun

dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh

yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah

seluruh mahar yang diberikan pada saat pernikahan disebut khulu’. Bila ganti rugi

adalah separuh dari mahar, disebut shulh, bila ganti rugi itu lebih banyak dari

mahar yang diterima disebut fidyah dan bila isteri bebas dari anti rugi disebut

mubaraah.

Bila seorang isteri melihat pada manusianya sesuatu yang tidak diridhai

Allah swt. untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak

merasa perlu untuk menceraikannya, maka si isteri dapat meminta perceraian dari

suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya.

Bila suami menerima dan menceraikan isterinya atas dasar uang ganti itu, maka

putuslah perkawinan antara keduanya.

Khulu’ merupakan salah atu bentuk perceraian, bahkan dalam beberapa

literatur fiqh ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab thalaq hingga
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ketentuan yang berlaku dalam thalaq sebagian besarnya berlaku juga untuk khulu’.

Berdasarkan penelitian ahli seperti MC Dermott, Moorison Offord, Sugar,

Westman dan Kalter remaja yang orang tuanya mengalami perceraian cenderung

menunjukkan sikap berupa perilaku nakal, melakukan hubungan seksual secara

aktif, depresi, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hal ini dapat terjadi

dikarenakan anak merasa kurang perhatian orang tua sehingga akan

mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Cara orang tua berperilaku sebelum,

selama, dan sesudah perceraian sangat mempengaruhi reaksi anak terhadap

perceraian tersebut. Dampak dari perceraian juga dapat terjadi terhadap pelaku

perceraian yaitu munculnya masalah baru yang harus dihadapi oleh pelaku

perceraian. Masalah tersebut dapat berupa adaptasi kembali dengan peran maupun

hubungan dalam lingkungan sosial (social relationship). Selain itu, perceraian

juga membawa konsekuensi yuridis yang memiliki hubungan terhadap status

suami, istri, dan anak, bahkan terhadap harta kekayaannya.53

Sebagian Ulama, di antaranya Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanniy

berpendapat tidak bolehnya khulu’ tersebut bahkan bila dilakukan, maka yang

berlangsung adalah thalaq bukan khulu’. Alasan yang dikemukakan oleh ulama ini

adalah bahwa khulu’ yang pada hakikatnya si suami mengambil kembali mahar

yang telah diberikannya kepada isterinya dalam bentuk iwadh.

Ibnu Sirin dan Abi Qalabah mengatakan bahwa tidak boleh khulu’ kecuali

bila jelas di perut isteri telah terdapat janin dalam arti dia sudah membuat suatu

perbuatan keji.pertama, perceraian dalam bentuk khulu’ disebabkan oleh adanya

53K.Loscocco& S. Walzer, “Gender and the culture of Hetereosexual Marriage in the
United States”, Journal of Family Theory and Review 5, No. 2 (2013), h. 7.
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sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si isteri

merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah swt. berkaitan dengan hak

dan kewajibannya. Kedua, perceraian itu menggunakan uang tebusan atau uang

ganti rugi atau iwadh dari pihak isteri yang diterima oleh suami yang

menceraikannya. Ketiga, keinginan perceraian muncul dari pihak isteri.

Adapun yang menjadi tujuan dan hikmah dari khulu’ itu sendiri adalah

untuk menghindarkan si isteri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya

bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah

mendapat iwadh dari isterinya atas permintaan cerai dari isterinya itu. Sedangkan

hikamh dari hukum khulu’ itu adalah tampaknya keadilan Allah swt54.

sehubungan dengan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari

hubungan dengan isterinya menggunakan cara thalaq, isteri juga mempunyai hak

dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu’. Hal ini

didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak

seorang suami yang tidak dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain.

2. Hukum Perceraian di Indonesia

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti

Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Islam tetap

memandang perceraian sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas

hukum Islam.55 Al-Qur’an sebagai sumber Hukum Islam pertama, dalam banyak

54Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih IslamWa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani jilid 9
(Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 430.

55Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta:
Liberty, 2004), h. 105.
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kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma’ruf dan

jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsipil. Jika terjadi

pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami dan isteri dianjurkan

bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung

membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha

perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak

suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan

perdamaian dengan memediasi kedua belah pihak. Jika usaha ini tidak berhasil,

maka perceraian baru dapat dilakukan.

Khulu’ menurut jumhur ulama hukumnya ialah mubah atau boleh. Hal ini

sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunah. Dasar dariayat al-Qur’an ialah dalam

fiman Allah QS al-Baqarah/ 2:229.

َلُ مْ غ ُغْ مْ ُ ا غَ ْليم ا غَ لَ ِغيم غَ غَ ْغا كَ غَ ْغ ل لل َغ مَ ْك كِ ا غَ يم لْ ّك ُغاك مْ ك ُ مْ لَ مَ ْغال

غَ مْ كَ لِ لً َُ كْ هك غَ ىٕ
ىَا كَ ْغا ل لل َغ مَ ْك كِ ك غْ غْ ّكُ مِ غِ غَ ا هغ مَ ك ُغْ مْ َغ غَ ْغ لَ َِل َكُ مَ ْك كُ غُ مِ َل

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan
hukum – hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum –
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum – hukum Allah mereka itulah orang – orang yang
zalim.56

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan khulu’ diantaranya Abu

Bakar bin Abdullah al-Muzanniy yang berpendapat tidak diperbolehkannya

khulu’ dikarenakan suami tidak boleh mengambil Kembali suatu hal apapun yang

56Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
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telah diberikan kepada sang istri dalam bentuk ‘iwadh. Hal ini seperti yang

termaktub dalam firman Allah QS al-Nisā/ 4: 20.

مُْك لِ ُ مَ ْك كَ م َغْ غَ ْغ ُ غَارظ مْ ًل كِ كَ ٕ ىْ مِ ُل مْ ك ُ َغيم ىُ كَ ۙضج مَ غَ غَ ا غُ كِ ۙض مَ غَ غَ ْغُ مَ ُل مْ ُ كْ مََي ُغرغ مَ ُل غَ

َليمْظا يِ ا ظَ ُلثم كَ ُغاَظا مَ َك َغُ مَ ْك كَ م غْ غَ ُ يمٔاـ غَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.57

Ibnu Sirin dan Abi Qalabah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan khulu’

kecuali bila jelas di perutnya telah terdapat janin dalam arti dia sudah melakukan

suatu perbuatan keji. Dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia

perceraian dapat dilakukan dengan alasan – alasan yang cukup jelas. Menurut

Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian58 dianggap sah apabila

didasarkan atas putusan Pengadilan yang sudah incracht (mempunyai kekuatan

hukum tetap). Hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam

beberapa undang-undang yaitu:

a. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang –

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang – Undang perkawinan dasar hukum mengenai perceraian yang

terdapat dalam Pasal 39 yang menjelaskan bahwa:

57Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.
58Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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1. Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang

Pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh melalui jalan mediasi

tetapi tidak berhasil;

2. Perceraian dapat dilakukan jika terdapata lasan yang jelas diantara suami

dan istri tidak dapat menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan

damai;

3. Tata cara mengenai perceraian telah diatur dalam perundang – undangan

tersendiri;

b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum mengenai perceraian yang tercantum dalam KHI terdapat di

dalam bab XVI tentang putusnyap erkawinan, sebagai berikut:

1. Suatu ikatan perkawinan dapat putus dengan sebab kematian, perceraian,

dan atas putusan Pengadilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 113;

2. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi

karena adanya cerai talak yang diajukan oleh suami atau cerai gugat yang

diajukan oleh istri ke Pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 114;

3. Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan dimuka sidang Pengadilan.

Hal ini terdapat dalam Pasal 123

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang –

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 – 36, yang

menjelaskan mengenai tata cara perceraian sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
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tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui,

tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau bertempat kediaman di

luar negeri. Maka, pengajuan gugatan perceraian diajukan kepada

Pengadilan yang bertempat di kediaman penggugat;59

2. Gugatan perceraian yang terjadi karena salah satu pihak suami atau istri

mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih maka untuk

mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

3. Selama berlangsungnya proses gugatan perceraian, Pengadilan dapat:

a) Mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah jika di

khawatirkanakan adanya bahaya yang ditimbulkan;

b) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

c) Menentukan hal - hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan

Pendidikan anak;

d) Menentukan hal – hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang – barang

yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak

suami atau barang – barang yang menjadi hak istri;

e) Gugatan perceraian dapat gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum

adanya Putusan Pengadilan mengenai gugatan tersebut;

f) Dalam hal pemanggilan para pihak Pengadilan telah mengutus petugas untuk

59Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 20 ayat 1.
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menyampaikan panggilan sidang kepada pribadi yang bersangkutan selambat

– lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan ini dilampiri dengan

salinan surat gugatan.

Terbukanya pintu perceraian ini menjadi salah satu konsep syariat Islam

yang tetap mengakui perceraian sebagai jalan terakhir dalam hubungan

pernikahan, karena selain perceraian, al-Qur’an sebagai landasan syariat Islam

juga memberikan alternatif lain60, yaitu penyelesaian sengketa pernikahan secara

damai dengan fasilitasi seorang ḥakam dari kalangan keluarga istri dan suami.

3. Syarat dan Tata Cara Perceraian

a. Syarat- Syarat Perceraian

Syarat – syarat perceraian tercantum dalamUndang – Undang No. 1 Tahun

1974 tentang perceraian Pasal 39, sebagai berikut:61

1) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu

tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

2) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak;

3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri.

60Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah
Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,”Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora,
Vol 6, no.1 (2021).

61Dewiyatini & Sarnapi, Perempuan Lebih berani Ambil Keputusan Cerai (Pikiran
Rakyat: t.t, 2002), h. 7.
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Ketentuan mengenai syarat – syarat juga tercantum dalam KUH Perdata

Pasal 209 yang menyebutkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi hanya karena

persetujuan antara istri dan suami, tetapi juga harus berdasarkan alasan – alasan

yang mendasarinya. Terdapat 4 (empat) macam alasan tersebut, yaitu:

a. Zina (Operspel);

b. Ditinggalkan dengan sengaja (Kwaadwilligevertaling);

c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan

suatu kejahatan;

d. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan

suatu kejahatan;

e. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19

menambahkan dua alasan, yaitu:

a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

b. Antara suami dan istri menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur mengenai syarat – syarat

perceraian memakai alur yang sama dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, namun ketentuan yang diatur dalam KHI menjelaskan lebih

rinci. Hal ini dijelaskan dalam Bab XVI yang memuat mengenai masalah

putusnya perkawinan.
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a. Tata Cara Perceraian

Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian harus di lakukan

di hadapan sidang Pengadilan,62 dan juga mengatur mengenai tata cara perceraian.

Jika dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian,

tata cara perceraian dibagi dalam dua aspek, yaitu:

1) Cerai Talak (suami yang bermohon untuk cerai)

Permohonan suami untuk menceraikan istrinya ke Pengadilan Agama

yang kemudian disetujui oleh istrinya, maka hal ini disebut sebagai Cerai Talak.

Ketentuan mengenai tata cara cerai talak sebagaimana yang tercantum dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 – 131, yang menyatakan sebagai berikut:

a) Perceraian yang di inisiasi oleh suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya

dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan

Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;63

b) Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut,

dan pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap

keputusan yang telah ditetapkan;

c) Pengadilan Agama yang bersangkutan memanggil para pihak selambat -

lambatnya tiga puluh hari untuk meminta penjelasan mengenai segala sesuatu

yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak;64

d) Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah

pihak dalam proses berlangsungnya permohonan talak agar tidak terjadi

62Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20-36. tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

63Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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perceraian. Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mendamaikan

para pihak, maka Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin

bagi suami untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

e) Setelah keluar putusan mengenai cerai talak yang telah dikabulkan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka suami mengikrarkan talaknya di

depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya;

f) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam kurun waktu enam bulan

sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya yang

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak

gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;

g) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan

tentang terjadinya Talak65 rangka pempat yang merupakan bukti perceraian

bagi bekas suami dan isteri. Halaman pertama beserta surat ikrar talak di

kirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal

suami untuk diadakan pencatatan, halaman kedua dan ketiga masing - masing

diberikan kepada suami isteri dan halaman keempat disimpan oleh Pengadilan

Agama;

h) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam kurun waktu enam bulan

sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya yang

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak

gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;

65Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



56

84

i) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan

tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi

bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak di kirimkan

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk

diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing - masing diberikan kepada

suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

2) Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk bercerai)

Perceraian yang diinisiasi oleh istri yang mengajukan ke Pengadilan

Agama, yang kemudian disetujui oleh tergugat (suami), sehingga Pengadilan

Agama mengabulkan gugatan tersebut ialah cerai gugat.66 Tata cara mengajukan

cerai gugat terdapat dalamKompilasi Hukum Islam Pasal 132 - 148, sebagai

berikut:

a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasa Hukumnya pada Pengadilan

Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali

istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

b) Gugatan diberikan kepada tergugat oleh Pengadilan Agama. Apabila tergugat

bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan

gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia

setempat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak

mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara

menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa

66Dewiyatini & Sarnapi, Perempuan Lebih berani Ambil Keputusan Cerai (Pikiran
Rakyat: t.t, 2002), h. 4.
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lain yang dilakukan sebanyak dua kali tenggang waktu satu bulan antara

pengumuman pertama dan kedua yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

c) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat - lambatnya

30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian;

d) Pada sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian, hakim berusaha

mendamaikan kedua pihak melalui jalan mediasi. Dalam hal ini terdapat dua

kemungkinan selama berlangsungnya proses mediasi,yaitu pertama apabila

terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru

berdasarkan alasan atau alasan - alasan yang ada sebelum perdamaian dan

telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Kedua,

apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan

dalam sidang tertutup.

e) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Akta

putusan perceraian yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

mempunyai kekuatan hukum tetap;

f) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, Panitera Pengadilan Agama

menyampaikan Salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau

kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing – masing yang

bersangkutan dan mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan

pencatatan;
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g) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada

Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai67.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor

dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

Dalam hal istri mengajukan gugatan perceraian melalui jalan khuluk,

terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, yang tertuang

dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

a. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk,

menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi

tempat tinggalnya disertai alasan‐alasannya;

b. Pengadilan Agama selambat ‐ lambatnya satu bulan memanggil isteri dan

suaminya untuk di dengar keterangannya masing - masing;

c. Dalam proses berlangsungnya persidangan, Pengadilan Agama menjelaskan

mengenai akibat yang akan ditimbulkan, dan memberikan nasihat – nasihat

kepada kedua belah pihak;

d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka

Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap

penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi;

e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl

Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

67Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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b. Sebab dan Akibat Perceraian

Pasal 39 Undang - Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan,68 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositifkan Hukum

Islam mengklasifikasikan penyebab terjadinya perceraian kepada: (1)

Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena

gugat, dan (3) Putusan Pengadilan.69

Suatu perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawaddahh, warahmah, merupakan keinginan dari setiap pasangan

suami isteri . Perkawinan yang memiliki tujuan yang mulia, akan tetapi dalam

kenyataannya dapat berakhir karena kematian, perceraian dan atas putusan

Pengadilan. Islam memberikan hak talaq kepada suami untuk menceraikan

isterinya dan hak khuluq kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak

fasakh untuk keduanya - duanya suami-isteri. Dengan demikian, maka yang

memutuskan perkawinan dan yang menyebabkan perceraian antara suami

isteri adalah a. Talaq, b. Khuluq. Dan c. Fasakh.

a. Hukum Talaq ada lima, yaitu :70

1) Wajib, yaitu apabila terjadi pertengkaran (syiqaq) anatara kedua

suami isteri kemudian diutus dua orang hakam (pendamai), tetapi

kedua orang hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan,

selain dari bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan talaq.

68Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
69Abdul Manan, Hukum Perceraian di Indonesia, (Pikiran Rakyat: t.t, 2002), h. 4.
70Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Cet.ke II; Jakarta: PT. Hidakarya

Agung, 1989), h.110-112.
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2) Haram, yaitu menjatuhkan talaq dengan tidak ada sebab musababnya.

Menurut Imam Syafi’i dan Hambali hukumnya makruh, menurut

sebagian Hanafi hukumnya haram, karena demikian itu memberi

kemelaratan terhadap dirinya, isterinya dan anak-anaknya.

3) Mubah, yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik

pergaulannya dengan isterinya.

4) Sunat, yaitu jika isteri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi

nasihat namun tidak mengacuhkan.

5) Haram, yaitu menjatuhkan talaq ketika isteri dalam keadaan haid

atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, menurut ijma’ ulama.

b. Perceraian Khuluq dapat dijatuhkan, jika isteri membayar ‘iwad kepada

suami, meskipun tidak dimuka hakim. Adapun sebab-sebab boleh

meminta khuluq:

1) Jika kedua suami isteri tidak dapat mendirikan hukum Allah swt.

yaitu pergaulan secara ma’ruf;

2) Karena isteri sangat benci pada suaminya disebabkan perlakuan yang

tidak disukainya;

3) Suami berbuat zina;

4) Suami pemabuk, penjudi, pemadat.

c. Atas permintaan isteri, hakim memutuskan suatu perkawinan dengan

jalan fasakh karena:

1) Suami sakit gila

2) Suami sakit kusta
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3) Suami sakit sopak (balak);

4) Suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan hasrat

kelamin; dan

5) Suami hilang, tidak tentu hidup matinya sesudah menunggu empat

tahun lamanya.

Selain daripada itu adalah kematian salah seorang di antara seorang

diantara kedua suami isteri, maka putuslah perkawinan antara keduanya dan

terjadilah perceraian sejak mulai meninggalnya. Lebih lanjut menegenai putusnya

perkawinan serta akibatnya ini, juga diatur dalam Pasal 38-41 Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan

beberapa hal, yaitu:

1. Karena Kematian

Yang dimaksud dengan kematian adalah meninggalnya salah satu pihak

(suami atau isteri) yang menyebabkan putusnya atau berakhirnya perkawinan.

Apabila terdapat halangan maka isteri atau suami yang ditinggal mati berhak

mewarisi atas harta peninggalan atau sisa harta setelah diambil untuk

mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah71 sejak dimandikan sampai

pemakaman, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan

wasiatnya. Mengenai putusnya perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang lain, tetapi hanya menyangkut harta

peninggalan atau harta warisan dari pasangan perkawinan yang meninggal, karena

hal itu diatur dalam hukum waris.

71M. Quraish Shihab, Tafsir al -Misbah Jilid I (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 460.
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2. Karena Perceraian

Mengenai perceraian, oleh peraturan Perundang - undangan diatur secara

mendetail dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah No. 9

Tahun 1975, menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 yaitu, menyatakan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai alasan-alasan

perceraian dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974 sebagai berikut: “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup,

bahwa antara suami isteri tidak akan rukun sebagai suami isteri”.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian menurut Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

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

lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

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

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

kemampuannya;

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

setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
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menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

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

dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal tersebut, termasuk alasan yang diatur dalam Peraturan

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan,72 jika tidak terdapat alasan-alasan yang

disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka tidak dapat dilakukan perceraian bahkan walaupun alasan tersebut terpenuhi,

akan tetapi dapat dilakukan perceraian bahkan walaupun alasan terpenuhi, akan

tetapi masih mungkin antara suami isteri untuk hidup rukun kembali, maka

perceraian tidak dapat dilakukan.

72Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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4. Faktor -Faktor Penyebab Terjadnya Perceraian

Tabel 4
Tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

Sengkang selama 201973

Dari tabel di atas, faktor dominan penyebab terjadinya perceraian selama

2019 adalah masalah tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, tidak adanya

keharmonisan dalam rumah tangga dan kekejaman jasmani. Dimana pada tabel

faktor tesebut tercatatat sebanyak 1,249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan)

perkara selama tahun 2019. Tercatat ada sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh

empat) perkara cerai dengan alasan tidak adanya tanggung jawab, sebanyak 256

(dua ratus lima puluh enam) perkara cerai dengan alasan ekonomi, sebanyak 247

73Deni, Tim IT Pengadilan Agama Sengkang, Data faktor-faktor penyebab terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama Sengkang selama 2019 (20 September 2022).
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(dua ratus empat puluh tujuh) perkara cerai dengan alasan tidak adanya

keharmonisan, sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) perkara cerai dengan

alasan kekerasan jasmani, dan sebanyak 114 (seratus empat belas) perkara cerai

dengan alasan krisis akhlak. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 di

Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA, faktor-faktor penyebab perceraian

terbanyak adalah karena tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor

tidak adanya keharmonisan, krisis akhlak dan kekejaman jasmani.

Tabel 5

Tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama
Sengkang selama 202074

Tabel di atas adalah laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA selama 202075. Tabel tersebut

menunjukkan bahwa faktor tertinggi yang menjadi peyebab perceraian adalah

74Deni, Tim IT Pengadilan Agama Sengkang, Data faktor-faktor penyebab terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama Sengkang selama 2019 (20 September 2022).

75Tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sengkang
selama 2020.
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Tidak adanya Ketidakharmonisan, tidak adanya tanggungjawab, dan masalah

ekonomi yang di mana pada tabel tersebut terdapat 1,053 (seribu lima puluh tiga)

faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sengkang

Kelas IA selama tahun 2020, yang terdiri dari 500 (lima ratus) perkara dengan

alasan bercerai dengan alasan tidak adanya keharmonisan, sebanyak 261 (dua

ratus enam puluh satu) perkara dengan alasan Tidak adanya Tanggung jawab, 146

(seratus empat puluh enam) perkara dengan alasan ekonomi, dan sebanyak 62

(enam puluh dua) perkara dengan alasan Krisis Akhlak. Meskipun dalam tabel

tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami beberapa penurunan

pada faktor seperti krisis akhlak yang pada tahun 2019 mengalami penurunan dari

angka 114 menjadi 62 perkara, faktor ekonomi yang sebelumnya 256 perkara

menjadi 146 perkara, faktor tidak adanya tanggungjawab dari 284 menjadi 261

perkara, kekerasan jasmani dari 196 menjadi 76 perkara, namun yang

memperihatinkan adalah jumlah faktor dari Tidak adanya keharmonisan yang

sangat meningkat dari jumlah 247 perkara menjadi 500 perkara. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pada masa pandemi tidak mempengaruhi keadaan ekonomi

masyarakat di Kabupaten Wajo dan penyebab perceraiannya justru di dominasi

oleh ketidakharmonisan yang didominasi oleh para Pengugat dan Tergugat yang

menikah dibawah umur.

B. Pandemic Covid - 19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit korona virus

yang melanda pada tahun 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019,

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua negara.76 Penyakit ini

disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberinama SARS-CoV-2. Virus

SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang - orang terutama melalui percikan

pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat

dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar

akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian

menyentuh wajah seseorang.

Angka fatalitas penyakit sangat bervariasi tergantung virulensi dan muatan

virus dan imunitas tubuh dari kasus infeksi. Penyakit menjadi fatal pada lanjut

usia atau mereka dengan penyerta penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan

penyakit jantung dan pembuluh darah. Fatalitas penyakit lebih tinggi pada pasien

perokok dibanding bukan perokok. Angka fatalitas penyakit penduduk dewasa

dan lanjut usia di Provinsi Hubai, China, dilaporkan 8% sampai 15%, tetapi di

luar Hubai hanya 1% sampai 2%. Informasi angka fatalitas penyakit pada

populasi umum belum diketahui pasti karena masalah data denominator:77

Sampai sekarang belum ditemukan vaksin pencegahan penyakit dan obat

penyembuhan Covid-19. Pengobatan sejauh ini simtomatik dan suportif, dengan

Upaya meningkatkan imunitas pasien. Isolasi kasus dan karantina bagi mereka

dengan riwayat kontak bertujuan meredam sumber penularan dan jaga-jarak sosial

76Lestari Fatma,dkk, Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 (Jakarta:
2020), h.7.

77Lestari Fatma,dkk, Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19
(Jakarta:2020), h.18.

https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus
https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Batuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Bersin
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dan fisik bertujuan memutus rantai penularan.78 Penyembuhan penyakit

tergantung kepada keparahan penyakit dan imunitas tubuh, dan sampai sekarang

belum diketahui pasti apakah penyakit dapat sembuh dengan sempurna atau

meninggalkan gejala sisa yang menetap. Peningkatan muatan virus pada mukosa

rongga mulut, hidung, dan saluran nafas bagian atas dalam beberapa hari setelah

onset infeksi berperan penting tehadap potensi penularan. Puncak muatan virus

terjadi sekitar 10 (sepuluh) hari setelah onset gejala. Virus mudah terdeteksi

sewaktu muatan virus tinggi di rongga.79

Sampai sekarang belum ditemukan vaksin pencegahan penyakit dan obat

penyembuhan Covid-19. Pengobatan sejauh ini simtomatik dan suportif, dengan

upaya meningkatkan imunitas pasien. Isolasi kasus dan karantina bagi mereka

dengan riwayat kontak bertujuan meredam sumber penularan dan jaga-jarak sosial

dan fisik bertujuan memutus rantai penularan. Penyembuhan penyakit tergantung

kepada keparahan penyakit dan imunitas tubuh, dan sampai sekarang belum

diketahui pasti apakah penyakit dapat sembuh dengan sempurna atau

meninggalkan gejala sisa yang menetap. Peningkatan muatan virus pada mukosa

rongga mulut, hidung, dan saluran nafas bagian atas dalam beberapa hari setelah

onset infeksi berperan penting tehadap potensi penularan. Puncak muatan virus

terjadi sekitar 10 (sepuluh) hari setelah onset gejala. Virus mudah terdeteksi

sewaktu muatan virus tinggi di rongga.

78Lestari Fatma,dkk, Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19
(Jakarta:2020), h.20.

79 Lestari Fatma,dkk, Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19
(Jakarta:2020), h.23.
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Seperti corona virus lain, fasilitas kesehatan terutama rumah sakit dan

klinik pengobatan merupakan tempat yang rawan penularan. Satu penelitian

melaporkan sekitar 40% dari kasus infeksi tertular di fasilitas layanan kesehatan

Petugas layanan kesehatan termasuk dokter, perawat, dan bidan yang melayani

langsung pasien sebagai kelompok yang rawan terhadap penularan virus.

Dibanding anak, pasien dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, itu lebih

berisiko tertular dibanding mereka dengan usia lebih muda. Dibanding lanjut usia,

infeksi pada anak cenderung bergejala lebih ringan dan bahkan tanpa-gejala.

Mereka yang sering bepergian, sering bergerombol, dan tinggal di daerah padat

penduduk berisiko tinggi tertular atau menularkan virus. Dalam konteks epidemi

dan penanggulangan Covid-19, upaya proteksi khusus perlu diberikan kepada

kelompok populasi yang rawan penularan.

Angka reproduksi penularan (R0) dalam suatu populasi merupakan

ekspektasi jumlah kasus sekunder yang tertular oleh satu kasus infeksi. R0

sebagai penggerak laju epidemi. Epidemi bertumbuh bilamana R0>1, dan mereda

bilamana R0 < 1. Tanpa mitigasi atau tanpa upaya penanggulangan, epidemi akan

bertumbuh menginfeksi sebanyak (1–1/R0) fraksi penduduk. Besaran fraksi

penduduk ini merupakan puncak atau titik jenuh epidemi. Nilai R0 akan menurun

mendekati 1 sejalan dengan kurva epidemi yang mendekati puncak dan kemudian

menurun. Penurunan epidemi dapat terjadi setelah melewati garis jenuh atau

sebagai akibat penanggulangan. Laju dan lama epidemi tergantung beberapa

faktor, termasuk berapa banyak orang lain tertular oleh satu kasus infeksi, dan

berapa lama waktu kasus infeksi berpotensi menularkan virus R0 Covid-19 di
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awal epidemi diperkirakan 2 sampai 3 kasus sekunder R0 di China di awal

epidemi diperkirakan sekitar 2 sampai 5 kasus sekunder, dan dua-per-tiga kasus

infeksi dari China tidak terdeteksi menyeberang ke negara lain. Sebagai respon

terhadap ancaman Covid-19, pemerintah Indonesia tanggal 13 Maret 2020

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan seperti banyak

negara lain mengambil dua kebĳakan strategis:

1. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan membatasi

penyebaran virus. Kebĳakan ini mencakup restriksi mobilitas penduduk,

pembatasan kegiatan ekonomi, penutupan tempat kerja dan sekolah, pembatasan

berkumpul, dan pemberlakuan jaga-jarak fisik dan protokol kesehatan, termasuk

memakai masker di tempat umum, dan berperilaku sering mencuci tangan pakai

sabun.

2. Skrining periodik melalui testing dengan tujuan deteksi dini kasus,

tindaklanjut penanganan dan isolasi kasus, telusur kontak dan karantina bagi

mereka dengan riwayat kontrak.

Dalam situasi epidemi yang belum mereda, masih lama dan belum

diketahui kapan obat dan vaksin yang aman ditemukan, dan kondisi sosial-

ekonomi yang menurun, kebĳakan pemerintah menyeimbangkan kebĳakan jaga-

jarak sosial dengan kebĳakan sosial-ekonomi sudah benar. Kegiatan sosial-

ekonomi tetap harus berjalan tetapi dengan batasan menjalankan ketat protokol

kesehatan. Penyeimbangan antara dua kebĳakan ini dapat dinamik dengan

perjalanan waktu dan dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lain, menyesuaikan

dengan kurva tren perubahan perilaku masyarakat dan kurva epidemi kasus



56

99

infeksi dan kematian di satu pihak dan angka pertumbuhan ekonomi di pihak lain.

Tren angka test positif dari jumlah mereka yang ditest dari data skrining periodik

dapat digunakan untuk memantau tren epidemi penularan.

Kebĳakan jaga-jarak sosial dan kebĳakan sosial-ekonomi berhubungan

terbalik, sehingga banyak orang barangkali bertanya dan meragukan akan kinerja

dan keberhasilan kebĳakan tarik-ulur antara jaga-jarak sosial dan sosial-ekonomi.

Pemerintah pusat dengan sektor, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, politisi,

dan segenap masyarakat perlu bersatu satu bahasa membantu dan mengawal

kelangsungan kegiatan sosial-ekonomi dan pelaksanaan protokol kesehatan.

Setiap orang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan kehidupan

termasuk sosialekonomi wajib melindungi diri dan orang lain terhadap risiko

penularan Covid-19 sesuai protokol kesehatan: selalu memakai masker di tempat

umum dan sewaktu melakukan kegiatan ekonomi dan rekreasi, menghindari

saling kontak-dekat dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan sering

mencuci tangan pakai sabun atau sanitizer.

Tidak mudah meminta masyarakat luas menjalankan protokol kesehatan

dalam setiap kegiatan mereka. Pemahaman masyarakat tentang epidemi dan

dampak epidemi, dan pengertian mereka tentang tujuan dan cara menjalankan

protokol kesehatan masih sangat sangat terbatas dan tidak seragam. Pemerintah

perlu melakukan inovasi kampanye masal perubahan perilaku dan mendorong

gerakan masyarakat untuk kesadaran menjalankan protokol kesehatan. Setiap

orang wajib memakai masker dalam setiap kegiatan dan melakukan jaga-jarak

fisik dengan orang lain atau kerumunan orang. Kebĳakan apapun, apalagi
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kebĳakan jaga-jarak sosial yang ditujukan kepada masyarakat luas, memerlukan

pemantauan dan pengawalan tidak saja perubahan kurva epidemi kasus dan

kematian, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Surveilan skrining dan

perilaku pada sentinel kelompok masyarakat tertentu dapat dilakukan untuk

memantau kurva perubahan perilaku dan kurva pendataran atau penurunan

epidemi. Tren kurva epidemi dan perilaku masyarakat dapat memandu dinamika

penyeimbangan kebĳakan jaga-jarak sosial dengan kebĳakan sosial Ekonomi.

C. Dampak Cerai Gugat di Masa Pandemi Covid - 19

1. Dampak pada Anak

Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak

dalam sebuah keluarga, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi

rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan

mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan

melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah di masa

yang akan datang. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si

anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa

kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang

pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapatmengetahui tentang tujuan

pendidikan untuk anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam

pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu: 1). “Kedua orang tua wajib

memelihara anak-anak mereka sebaik- baiknya. 2). Kewajiban orang tua yang

dimaksud dalam ayat satu pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri
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sendiri. Kewajiban berlakudimana terus meskipun perkawinan antara kedua orang

tua putus”.

2. Dampak Terhadap Mantan Suami

Berdasarkan keterangan dari narasumber atau informan penelitian diperoleh

informasi bahwasanya penyebab istri menggugat cerai suami beragam dan

memiliki keterkaiatan satu sama lain, akan tetapi jika di kerucutkan adalah suami

yang tidak bertanggung jawab secara finansial artinya tugas sebagai pencari

nafkah lebih dibebankan kepada pihak istri, jadi istri tidak hanya mengurus rumah

tangga saja tetapi juga bekerja untuk kebutuhan rumah tangga.

3. Dampak internal Keluarga Pasca Perceraian

Suatu perkawinan tidaklah untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi selama

hayat masih dikandung badan. Hubungan antara suami istri itu tak semudah yang

dibayangkan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu angka-angka yang

bisa dihitung secara terperinci. Di lain sisi, Islam sangat berhati-hati dalam

mengatur soal perceraian dan tidak salah jika dikatakan tiada satu agama dan

peraturan manusia yang dapat menyamainya. Perceraian boleh dilakukan jika

mengandung unsur kemaslahatan pula. Sepintas bukanlah rumah tangga itu

layaknya membangun rumah yang berdiri kokoh, akan tetapi di dalamnya harus

terpelihara dengan penuh kedamaian lahir batin antara keduanya untuk

menciptakan taman indah tempat dimana tumbuhnya generasi yang berbudi

sebagai penerus bagi orang tuannya kelak. Karena itulah hubungan suami istri itu

sangatlah sakral80 dan sangat terhormat, dan nilainya tak terukur.

80Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqih, (Kencana: Jakarta, 2017), h.24.
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D. Kerangka Konseptual

Hukum Islam dan Undang - Undang perkawinan kerap diabaikan dalam

hal menjaga keutuhan rumah tangga. Banyak ayat - ayat dan hadits yang

mengajarkan tata cara menjaga hubungan suami istri agar tidak terjadi perceraian.

Begitupun Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian merupakan perkara yang tidak diharapkan terjadi pada suami dan istri,

pada kenyataannya terkadang hubungan suami istri berakhir dengan perceraian.

Di masa pandemi Covid-19 muncul persoalan baru dan memperburuk kondisi

keluarga. Diberlakukannya pembatasan aktivitas diluar rumah banyak masyarakat

yang merasa stress dan muda emosi, dikarenakan banyak kepala keluarga yang

mengalami pemutusan kontrak kerja karena pandemi covid-19. Kondisi inilah

yang memicu retaknya hubungan rumah tangga. Banyak isteri yang memilih

menggugat suaminya di Pengadilan Agama dengan alasan tidak bertanggung

jawab, tidak adanya keharmonisan, dan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA

merupakan persoalan besar yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Wajo, karena

yang memilih untuk mengakhiri pernikahan adalah mereka yang masih dengan

usia pernikahan yang muda dan di dominasi oleh mereka yang menikah di bawah

umur.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field reseach

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian tentang riset

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses pemaknaan

(persefektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kajian teori

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di

lapangan. Selain itu kajian teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran

umum tentang latarbelakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil

penelitian. Metode penelitian kualitatif lebih sering disebut metode penelitian

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural

setting).1

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Pengadilan

Agama Sengkang Kelas IA.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah sebuah pendekatan dalam

pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang

1Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 8.
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banyak ilmu yang relevan. Penggunaan ilmu - ilmu dalam pemecahan suatu

masalah melalui pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu

pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap uraian sub-sub uraiannya bila

pembahasan atau uraian terdiridari sub-sub uraian.2

1. Pendekatan Syar’ī atau Teologi Normatif

Pendekatan teologi normatif secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya

memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak

dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap

sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan ini pula

dapat diartikan studi Islam yang memandang masalah dari sudut pandang legal

formal atau dari normatifnya. Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini lebih

melihat studi Islam dariapa yang tertera dalam teks al-Qur’an dan sunah.3

2. Pendekatan Perundang - undangan

Pendekatan perundang - undangan sering juga menggunakan istilah

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan perundang - undangan pada dasarnya

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan yang

berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.4

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami

Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan

2Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner
dalam Studi Sastra, h. 4.

3Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Cet. III;
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 159).

4Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, h. 137.
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sosial antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan

yang lain.5

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek di mana data dapat diperoleh.6 Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakansumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambi atau diperoleh dari lapangan melalui

kegiatan melihat dan mendengar secara langsung. Data yang dikumpulkan benar-

benar sifatnya orisinil, berupa hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data pendukung atau data yang diperoleh

secara tidak langsung dari berbagai literatur buku - buku yang relevan dengan

judul yang diteliti.

3. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data

sekunder yang berasal dari kamus hukum, Ensiklopedia Islam, majalah, surat

kabar, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang tepat, maka diperlukan pula suatu

teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh

peneliti dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

5Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, h. 163.
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta:

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 14.
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1. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan

pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.7 Yang

dimaksud observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan

pengamatan langsung terhadap gejala - gejala objek yang diteliti, dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin

diketahui.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi,

yakni melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara)

dengan sumber data (responden).8 Pedoman wawancara berisi tentang uraian yang

biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan, agar proses wawancara

dapat berjalan dengan baik. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta,

data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden. Dalam

pelaksanaan wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan

lebih lanjut sesuai dengan kondisinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan

kegiatan, foto - foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

7Sukandarrumidi, Metodolongi Penelitian: Petunjuk Praktik Untuk Penelitian Pemula
(Yogyakarta: Gadjah Madah Press, 2012), h. 69.

8I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis (Yogyakarta:
Andi Offset, 2006), h. 37.
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gambar, atau karya-karya monumental dariseseorang. Dokumen yang berbentuk

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film dan lain-lain.9

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian

adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan

fokus penelitian yang dimana peneliti akan mengambil data berupa observasi,

wawancara, dan dokumentasi, di dalam penelitian nantinya, agar validitas hasil

bisa bergantung pada kualitas instrument pengumpulan data. Maka peneliti

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan

data membuat kesimpulan atas temuan nantinya.10

Peneliti sebagai key instrument harus dibekali dengan penguasaan

metodologi penelitian, etika penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang

diteliti, dengan kata lain peneliti harus memiliki integritas, karena kepercayaan

terhadap penelitian kualitatif sesungguhnya berpusat pada kredibilitas peneliti itu

sendiri.

9Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.
219.

10Neong Muhajir, Metodolongi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan,
1998), h. 206.



56

108

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data perlu beberapa melalui tahapan untuk

menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-

tahap pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

Pada proses ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali

catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui

apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat

segara dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati

kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan

catatan di lapangan pada saat penelitian, kemudian memilah apakah data yang

telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan

penelitian.

b. Classifying

Seluruh data yang diperoleh di lapangan, baik itu berupa dokumen, hasil

wawancara, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian diklasifikasikan dan

ditelaah secara mendalam.

c. Verifying

Setelah data yang diperolah diedit dan diklasifikasikan. Langka

selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh

keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca, atau

dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada
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saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar,

untuk membangun wawasan umum.11

d. Analysing

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap

berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis

data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.12

e. Concluding

Di dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data

yang diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, baik melalui

wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA,

maupun tokoh-tokoh Agama dan para pelaku (Isteri yang menggugat suaminya di

masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan

pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat

dilakukan sepanjang proses penelitian. Dalam memperoleh data tersebut penulis

menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen, yaitu terdapat 3

tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk

menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang bersumber

11Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung:
Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

12Dadang Ahmad, Metode Penelitian Agama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102.
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dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan

data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan

hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah

dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk

digunakan.13

b. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak,

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif sebagaimana ditulis

Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal di luar data

untuk menguji kevalidan data yang telah didapatkan. Pelaksanaan teknik

pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria

yang dapat digunakan yaitu: 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) keteralihan

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet.VI; Bandung:
Alfabeta, 2008), h. 247.
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(transferability),3)kebergantungan (dependability), 4)kepastian (confirmability)14.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan satu sama lain,

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang

diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap

signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat

dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

14Imam Gunawan,Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2016), h. 217.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Sengkang

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat

pertama kali pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang

pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah di luar dan Madura yang

berbunyi “di tempat - tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan

Agama/ Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum

Pengadilan Negeri”. Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1957 tersebut menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan

Agama/ Mahkamah Syari’ah dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah

Sengkang trecantum dalam daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari’ah.

Dimana Pengadilan Agama Sengkang sebagai salah satu Pengadilan Agama yang

dibentuk pada saat itu.1 Namun demikian bukan berarti secara otomatis

Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo telah terbentuk seluruhnya, sebab

pada pasal 12 dari peraturan pemerintah tersebut menyatakan “pelaksana dari

peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950

keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,

dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1957.

1https://sipp.pa-sengkang.go.id (20 September 2022)

https://sipp.pa-sengkang.go.id
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Dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut

menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan

Agama / Mahlamah Syari’ah Sengkang Kabupaten Wajo. Akan tetapi dengan

dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah

Sengkang belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan Peradilan

yang resmi karena disamping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya.

Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama

Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya

pejabat pejabat ketua yangyang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan

Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan

baru dapat berjalan pada tanggal 1 Juni 1960, di mana pada waktu itu Pengadilan

Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil2

maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang

Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H.Hamzah

Badawi sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan

Menteri agama No: C/Iimp17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tanggal

1 Maret 1960 sebagai pindahan dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten

Wajo Ke Pengadilan Agama Sengkang

Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Pengadilan

Agama Sengkang adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang

dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang

2https://sipp.pa-sengkang.go.id (20 september 2022)

https://sipp.pa-sengkang.go.id
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Ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama,

maka Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu

mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama islam, sejajar dengan

peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan

peradilan Agama oleh Undang - Undang ini dihapus, seperti pengukuhan

keputusan pengadilan Agama oleh Undang - Undang ini diadakan jurusita,

sehingga pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.

Pada tahun 1980 status Kelas Pengadilan Agama Sengkang berubah dari

Pengadilan Agama Kelas II menjadi IB. Masa berlakunya Keppres satu atap

sampai sekarang . Pada amandemen ketiga Undang - Undang Dasar 1945 tangga

10 November 2001 menentukan dalam Pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama

merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama

Peradilan lainnya. Dari hal tersebut, lahirlah Undang - Undang Nomor 35 Tahuin

1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Keberadaan

Undang - Undang tersebut, untuk mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah

Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada

KepPres tersebut ditetapkan bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2004 Peradilan

Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung3

baik dari segi organisasi, administrasi, dan finansial. Amandemen dan Perubahan

3https://sulsel.kemenag.go.id (20 september 2022)

https://sulsel.kemenag.go.id
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Undang - Undang tersebut diatas memaksa dan menghendaki adanya

perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karenanya, lahirlah Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk

menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya masyarakat

Muslim.

2. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Sengkang

Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA

Tabel 4
Tabel Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA4

4https://pa-sengkang.go.id. (20 September 2022)

Visi Terwujudnya pengadilan agama Sengkang yang agung.

Misi

- Menjaga kemandirian badan peradilan.

- Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan

kepada Pencari Keadilan.

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan

Peradilan.

Motto CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel)
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3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berfungsi dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat

Pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan,

Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta

Waqaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur

dalam pasal 49 Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut:5

a. Memberikan pelayanan Tekhnik Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan

bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali serta Administrasi peradilan lainnya.

c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di

Lingkungan Pengadilan Agama.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam

pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

e. Memberikan pelayanan Permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

f. Waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan

Deposito/ Tabungan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum,

5https://pa-sengkang.go.id. (20 September 2022)
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memberikan pertimbangan Hukum Agama, Pelayanan Riset/Penelitian,

Pengawasan terhadap Advokat/ Penasehat Hukum dan sebagainya.

B. Situasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA Selama

Pandemic Covid-19

Salah satu dari tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk membina

keluarga dalam bingkai kedamaian dan keabadian, tanpa terbatas oleh waktu

terkecuali dengan meninggalnya salah satu pihak. Kelanggengan dan kesetiaan

dalam rumah tangga yangdirajuk dalam bingkai tali perkawinan merupakan salah

satu prinsip yang harus dipegang teguh bersama, dalam rangka membina rumah

tangga yang tenteram, damai, dan bahagia sehingga keberlangsungan pendidikan

anak turunan dapat berlangsung dengan baik.6

Berpandangan dari kerangka berpikir ini, maka perkara gugat cerai

merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan.7 Namun

demikian hal tersebut tentu akan bisa terjadi jika dalam keadaan yang tidak lagi

damai dan tenteramakibat persoalan - persoalan hidup serta untuk menghindari dari

dampak dan bahaya yang bisa jadi bertambah parah. Hal ini sesuai dengan kaidah

fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada sesuatu yang

dilema terhadap suatu perkara, maka dibenarkan memilih untuk melakukan

kemudaratan yang paling ringan8 diantara beberapa kemudaratan yang sedang

dihadapi.

7Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqih, (Kencana: Jakarta, 2017), h.49.
8Mathori, Moh, Melestarikan Kebahagiaan dalam Perkawinan, Aneka Imu: Depok,

(2019), h.15.
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Jika dalam suatu perkawinan di dalamnya terjadi percekcokan yang terus

menerus, maka dalam rumah tangga tersebut terjadi pertentangan. Pertama,

bahaya konflik terus menerus dalam perkawinan ini jelas bertentangan dengan

tujuan dibentuknya tali perkawinan yaitu dalam rangka mencapai keluarga yang

sakinah9 (ketenteraman). Kedua, bahaya dari perceraian juga bertolak belakang

dengan hadirnyarumah tangga. Dalam situasi seperti ini, jika dampak cerai lebih

ringan dari pada cekcok berkepanjangan, maka jalan terbaik adalah menghindari

mudarat yang lebih panjang. Sebaliknya, jika bahaya atau dampak bercerai gugat

lebih berbahaya pada diri istri dan masih dapat didamaikan maka cerai gugat

berbahaya untuk dilakukan. Itulah sebabnya di setiap Pengadilan Agama tahap

pertama setelah seseorang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan akan

dilakukan mediasi10 oleh Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan kedua belah

pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hilmah Ismail selaku Hakim

Pengadilan Agama Sengkang,

“dalam memediasi kedua belah pihak itu tidak mudah dikarenakan
keduanya telah betul-betul siap untuk menuju pengadilan, akan tetapi
alhamdulillah ada beberapa yang sempat saya damaikan/ rujuk dengan
memberikan nasehat-nasehat dan pentingnya mempertahankan keluarga”11

Mediasi adalah hal yang sangat kami harapkan kebehasilannya, seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Eviyani selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas

IA

“mediasi itu selalu kami upayakan, bahkan kami memberi waktu kepada
Penggugat untuk pikir-pikir. Mediasi bisa tercapai tetapi ada juga yang

9Sarong Hamid, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pena: Banda Aceh, (2015), h.18.
10Widyarini, Nilam, Seri Psikologi Populer-Menuju Perkawinan Harmonis, PT.Elex

Media Komputindo: Surabaya, (2017), h.63.
11Hilmah Ismail, Hakim, Sengkang, Wawancara, 18 September 2022.
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tidak lama setelah berhasil dimediasi malah mengajukan gugatan lagi”12.

Sebagai dasar pengambilan data faktor dan alasan bercerai di Pengadilan

Agama Sengkang kelas 1A, Peneliti berdasar kepada data yang diuraikan

sebagai berikut:

1. Faktor Dominan Tahun 2019

Faktor dominan penyebab terjadinya perceraian selama 2019 adalah

masalah tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, tidak adanya

keharmonisan dalam rumah tangga dan kekejaman jasmani. Dimana pada tabel

faktor tesebut tercatatat sebanyak 1,249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan)

perkara selama tahun 2019. Tercatat ada sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh

empat) perkara cerai dengan alasan tidak adanya tanggung jawab, sebanyak 256

(dua ratus lima puluh enam) perkara cerai dengan alasan ekonomi, sebanyak 247

(dua ratus empat puluh tujuh) perkara cerai dengan alasan tidak adanya

keharmonisan, sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) perkara cerai dengan

alasan kekerasan jasmani, dan sebanyak 114 (seratus empat belas) perkara cerai

dengan alasan krisis akhlak. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 di

Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA, faktor-faktor penyebab perceraian

terbanyak adalah karena tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor

tidak adanya keharmonisan, krisis akhlak dan kekejaman jasmani.

“Di wajo ini kalau dari segi ekonomi sesuai dengan nama kotanya,
Sengkang Dagang. Laki-laki maupun perempuan semua bekerja, jika di
Pengadilan tempat saya sebelum-sebelumnya masalah ekonomi sepertinya
masalah yang paling banyak dikeluhkan, tapi di Wajo ini berbeda.”

Kata Ibu Hilma selaku Hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA

12Eviyani, Hakim, Sengkang, Wawancara, 18 September 2022.



56

120

2. Faktor Dominan Tahun 2020

Laporan faktor - faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

Sengkang Kelas IA selama 202013 adalah Tidak adanya Ketidakharmonisan, tidak

adanya tanggungjawab, dan masalah ekonomi yang di mana pada tabel 4 tersebut

terdapat 1,053 (seribu lima puluh tiga) faktor-faktor penyebab terjadinya

perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA selama tahun 2020, yang

terdiri dari 500 (lima ratus) perkara dengan alasan bercerai dengan alasan tidak

adanya keharmonisan, sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) perkara dengan

alasan Tidak adanya Tanggung jawab, 146 (seratus empat puluh enam) perkara

dengan alasan ekonomi, dan sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara dengan alasan

Krisis Akhlak. Meskipun dalam tabel tersebut jika dibandingkan dengan tahun

2019 mengalami beberapa penurunan pada faktor seperti krisis akhlak yang pada

tahun 2019 mengalami penurunan dari angka 114 menjadi 62 perkara, faktor

ekonomi yang sebelumnya 256 perkara menjadi 146 perkara, faktor tidak adanya

tanggungjawab dari 284 menjadi 261 perkara, kekerasan jasmani dari 196 menjadi

76 perkara, namun yang memperihatinkan adalah jumlah faktor dari Tidak adanya

keharmonisan yang sangat meningkat dari jumlah 247 perkara menjadi 500

perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa pandemi tidak

mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wajo dan penyebab

perceraiannya justru di dominasi oleh ketidakharmonisan yang didominasi oleh

para Pengugat dan Tergugat yang menikah dibawah umur.

13Tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sengkang
selama 2020
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Dari hasil wawancara dengan Ibu Hilma meyakinkan Peneliti bahwa isteri

yang menggugat cerai suaminya tidak selalu karena faktor ekonomi, karena

mereka yang berpisah pada dasarnya sama-sama bekerja, hanya saja faktor

ekonomi menjadi alasan yang lebih mudah diterima oleh Hakim dalam memutus

perkara perceraian, dan mereka yang memilih bercerai didominasi oleh mereka

yang menikah dibawah umur atau yang dikenal dengan dispensasi nikah atau

permohonan menikah dibawah umur. Karena mereka yang menikah dibawah

umur umumnya adalah keluarga dekat sendiri, sehingga saling menjaga nama baik

keluarga dengan tidak membuka kekurangan di meja Pengadilan, meskipun

berakhir dengan jalan bercerai. Ketidaksiapan mental para pasangan yang

menikah dibawah umur tersebut dikarenakan tidak memahami keadaan pandemi,

artinya mereka tidak siap dengan situasi seperti demikian. Mereka yang menikah

dibawah umur menjadikan pasangan - pasangan yang menikah sebelum mereka

sebagai contoh, padahal tidak semua orang mampu mempertahankan pernikahan

diusia muda, dan tidak semua pasangan mampu menerima pasangannya dengan

baik. Sehingga di masa Pandemic itulah banyak isteri yang menggugat suaminya,

karena sang suami juga sudah bingung harus bagaimana menghadapi masalah

demikian, sehingga kebanyakan dari mereka memilih mengonsumsi minuman

keras, berjudi, dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap isteri karena tidak

mampu mengendalikan dirinya pada saat menerima tekanan dari pasangan dan

masalah-masalah baru dalam keluarga.

Dengan adanya peningkatan perrceraian di Masa Pandemi Covid -19 di

Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA, justru membantu Pengadilan Agama
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Sengkang naik tingkat/kelas. Karena sebelumnya hingga akhir tahun 2019,

Pengadilan Agama Sengkang masih merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang

berada pada tingkatan / kelas IB, namun pada tahun 2020 pada saat virus covid -

19 sedang marak, Pengadilan Agama Sengkang menerima dan menangani banyak

perkara yang menjadi salah satu faktor Pengadilan Agama Sengkang berhasil

membawa Pengadilan Agama naik tingkat menjadi Pengadilan Agama Sengkang

Kelas IA yang artinya, dalam kurun waktu satu tahun lamanya, Pengadilan

tersebut telah mampu mengani atau menyelesaikan perkara lebih dari 500 perkara.

C. Dampak Cerai Gugat Terhadap Anak dan Suami serta Dampak Internal

Keluarga Pasca Perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan

Agama Sengkang Kelas IA

1. Dampak pada Anak

Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak dalam

sebuah keluarga, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa

damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan

keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat denganmelahirkan anak-anak

yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah di masa yang akan datang.

Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang

serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak.

Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh

anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk

anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45 Undang-

Undang No. 1 tahun 1974, yaitu: 1). “Kedua orang tua wajib memelihara anak-
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anak mereka sebaik- baiknya. 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat

satu pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban

berlakudimana terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Berbicara masalah tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak

anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan

dan perkembangan jiwa anak nya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun

masih dalam sebuah keluarga yang sempurna, karena anak adalah harta titipan

Allah untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh penulis kebanyakan setelah terjadinya perceraian anak mengikuti

ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya, dan tidak sedikit setelah terjadinya

perceraian anak diambil oleh salah satu neneknya dari orang tua si anak.

Menurut ibu Hilmah Ismail, selaku Hakim pengadilan Agama Sengkang,
mengatakan bahwa dampak dari cerai gugat tidak hanya melihat dari
buruknya, akan tetapi dampak baiknya itu terlepas dari tekanan atau
keributan dalam rumah tangga di sebabkan ketidak tenangan yang terjadi
akibat masalah yang berkepanjangan, sehingga dengan berceraiatau pisah
maka terlepaslah beban itu. Terkait dampak buruknya yang paling berat
itu kepada anak, tidak lagi sepenuhnya mendapat kasih sayang kedua
orang tuanya, apalagi jika anaknya sedang mengeyam pendidikan pasti
akan terpengaruh dan bisa jadi tidak berlanjut, yang paling
mengkhawatirkan adalah sikologisnya.14

Perceraian timbul karena ketidakcocokan antara suami istri dan

berakhirnya hubungan keduanya yang diputuskan oleh hukum. Perceraian antara

kedua orang tua mengakibatkan anak mengalami reaksi emosi dan

perubahan perilaku karena perpisahan atau perpecahan hubungan orang tuanya.

14Hilmah Ismail, Hakim, Sengkang, Wawancara, 18 September 2022.
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Disini anak akan membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang untuk

memberi dukungan penuh terhadap perkembangan anak. Perpecahan orang tua

akan menimbulkan perdebatan dan kemarahan sehingga emosi ini akan cenderung

menguasai emosi anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak

merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena apabila anak kurang kasih

sayang dan perhatian akan mengakibatkan perubahan sikap dan mental.

2. Dampak Terhadap Mantan Suami

Berdasarkan keterangan dari narasumber atau informan penelitian

diperoleh informasi bahwasanya penyebab istri menggugat cerai suami beragam

dan memiliki keterkaiatan satu sama lain, akan tetapi jika di kerucutkan adalah

suami yang tidak bertanggung jawab secara finansial artinya tugas sebagai pencari

nafkah lebih dibebankan kepada pihak istri, jadi istri tidak hanya mengurus rumah

tangga saja tetapi juga bekerja untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti yang

dialami saudari Sakinah.

Menurut keterangan Sakinah, bahwa saya bercerai karena tidak adanya
tanggung jawab suami saya yang lambat laun rasa tidak cocok itu timbul,
padahal semestinya suamilah yang memberi nafkah kepada saya dan anak
saya, jadi lebih baik saya cerai saja, intinya ekonomi, rasa perhatian dan
kasi sayang yang semakin tidak jelas dan semuanya sudahbercampur aduk
saya rasakan, semestinya suami menjaga dengan baik tentu saya juga
akan merasa tenteram jika begitu,tapi apalah daya jika kenyataan tidak
sesuai dengan harapan,15 tuturnya.
Ia harus bekerja untuk mencari dan menunjang keseharian. Disamping itu

tidak terpenuhi tanggungjawab secara psikologis seperti menjaga dan melindungi

istri dari pihak luar seperti mertua, saudara, ipar, tetangga dan teman. Seperti yang

15Sakinah, Penggugat, Sengkang, Wawancara, 19 September 2022.
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disampaikan oleh saudari diatas dan mengatakan bahwa ada perasaan tidaknyaman

ketika suami tidak dapat memberikan perhatian, kasih sayang dan cenderung

menyudutkan peran istri di hadapan mertua dan orang terdekatnya.Apalagi Suami

suka mengonsumsi minuman keras dan berkata kasar.

Begitu juga dengan saudari Dita Menurut penuturan Dita,

Bahwa ketidakcocokan berujung kepada dampak yang mengecewakan,
dikarenakan rasa malu kepada masyarakat atas gagalnya pernikahan ini,
belum lagi perceraian yang diakibatkan karena suamiku selingkuh16
ditambah kekerasan fisik kepada saya yaa itu mi dibilang KDRT yang
saya laporkan, pasti beban berat yang harus dipikul. Belum lagi harus
menjual perhiasannya guna mencukupi kebutuhan makan sehari-hari
maupun susu untuk anaknya karena suami hanya memberikan uang
belanja yang terbatas Jadi lebih baik hidup masing-masing saja kembali
urus diri dan keluarga sendiri.
Peran yang tidak seimbang dalam hal pembagian tugas rumah tangga, baik

Subjek keterangan 1 dan 2 semua tugas yang berkaitan dengan mengurus rumah

dan anak menjadi tanggung jawab mereka, bahkan Subjek satu mengatakan

apabila anaknya sakit ia harus membawanya ke dokter sepulang dari kantor dan

suaminya sama sekali tidak memperdulikannya, begitu juga dengan Subjek 2 yang

suami akan memarahinya bila dilihatnya sedang istirahatataupun tidak melakukan

aktifitas apapun. Didasari dari alasan yang sudah mereka ungkapkan maka kedua

responden mengambil suatu keputusan untuk menggugat cerai suaminya, bila

dilihat dari latar belakang informan. Kedua informan memiliki anggapan bahwa

kebahagian individu lebih penting daripada harus menjalani kehidupan rumah

tangga yang membuat mereka merasa tersiksa. Bahkan subjek satu mengatakan

sebelum dia mengambil keputusan untuk bercerai, dia berpikir tentang status

janda yang akan di sandangnya karena status tersebut masih memiliki konotasi

16Dita, Penggugat, Sengkang, Wawancara, 19 September 2022.
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negatif menurut pandangan masyarakat pada umumnya.

Jadi, berdasarkan keterangan dari informan, Peneliti menyimpulkan bahwa

dampak yang akan dirasakan suami setelah bercerai dengan isterinya adalah selain

akan diperoleh atau pengalihan status menjadi duda, juga akan adanya justifikasi

dari masyarakat terhadap dirinya sebagai suaminya yang tidak bertanggung jawab,

sehingga ketika mencari pendamping hidup baru atau akan menikah lagi maka

akan dipertanyakan penyebab bercerainya dengan isteri sebelumnya, selain itu

mantan suami juga akan jauh dari anaknya, karena anak cenderung memilih ikut

ibunya dan sesuai ketentuan yang berlaku anak yang masih dibawah umur wajib

mengikuti atau diasuh oleh ibunya, kecuali sang Ibu yang menyerahkan sendiri

hak asuh tersebut kepada mantan suami atau sang Isteri merasa tidak mampu

untuk memberikan penghidupan yang lebih layak kepada anaknya kelak.

3. Dampak internal Keluarga Pasca Perceraian

Suatu perkawinan tidaklah untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi selama

hayat masih dikandung badan. Hubungan antara suami istri itu tak semudah yang

dibayangkan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu angka-angka yang

bisa dihitung secara terperinci. Di lain sisi, Islam sangat berhati-hati dalam

mengatur soal perceraian dan tidak salah jika dikatakan tiada satu agama dan

peraturan manusia yang dapat menyamainya. Perceraian boleh dilakukan jika

mengandung unsur kemaslahatan pula. Sepintas bukanlah rumah tangga itu

layaknya membangun rumah yang berdiri kokoh, akan tetapi di dalamnya harus

terpelihara dengan penuh kedamaian lahir batin antara keduanya untuk

menciptakan taman indah tempat dimana tumbuhnya generasi yang berbudi
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sebagai penerus bagi orang tuannya kelak. Karena itulah hubungan suami istri itu

sangatlah sakral17 dan sangat terhormat, dan nilainya tak terukur.

Ada kekhawatiran yang muncul pada dirinya tapi kemudian dia

mempertimbangkan kembali daripada permasalahan rumah tangganya yang akan

membuat dia mengalami gangguan jiwa maka lebih baik dia memilih menjadi

seorang janda. Subjek satu juga mengatakan tidak memikirkan pandangan orang

lain terhadap dirinya karena menurutnya ini adalah hidupnya dan ia yang

menjalani semuanya, hanya saja ada rasa bersalah pada anaknya ketika ia harus

bercerai. Ia memikirkan dampak perceraian yang akan timbul pada perkembangan

psikologis anaknya, ia berusaha agar anaknya tidak kehilangan kasih sayang dari

seorang ayah. Lain halnya menurut Kasmawati,

Menurut Kasmawati, secara nama keluarga sudah tidak lagi tapi,
komunikasi masih tetap terjaga dengan baik, dikarenakan ini sudah
jalan terbaik, maka saya sudah siap melihat kondisi atau apapun yang
akan dikatakan dimasyarakat, itu hal biasa dan harus siap menerima
untuk bercerai sekalipun kasus cerai saya akibat kekerasan rumah tangga
(KDRT).18

Tentu ada kekecewaan bagi keluarga. Tuturnya. mereka berpandangan

bahwa perceraian itu bukan hal yang tabu, mereka mengatakan bahwa zaman

sekarang sudah banyak wanita yang bercerai sehingga masyarakat sudah dapat

menerima kehadiran mereka walaupun menyandang status janda tetaplah hal

yang tidak mudah. Ketika subjek dua bercerai dengan suaminya dia mengalami

konflik dengan keluarga suami perihal hak asuh anak, pada akhirnya anak

keduanya yang dibawanya pulang ke rumah orang tuanya. Ia juga mengatakan

17Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqih, (Kencana: Jakarta, 2017), h.24.

18Kasmawati, Penggugat, Sengkang, Wawancara, 20 September 2022.
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pernah melakukan percobaan bunuh diri tetapi disadarkan oleh suara tangisan

anaknya, di situlah dia membatalkan niatnya karena dia memikirkan nasib

anaknya yang masih bayi. Sedangkan subjek tiga mengatakan bahwa setelah ia

bercerai pernah memiliki pemikiran untuk tidak akan pernah menikah lagi karena

dia beranggapan gagal memberikan contoh bagi adik-adiknya.

Menurut dia sudah bisa merasa bahagia bila melihat pernikahan adiknya

bahagia dan berharap adiknya tidak mengalami kegagalan rumah tangga seperti

dirinya. Tetapi setelah dia menerima saran dan dukungandari adiknya, pemikiran

seperti itu berubah dan mulai dia membuka dirinya kembali. Subjek dua memiliki

perasaan ketakutan terhadap pernikahan, ia berpendapat kesulitan dalam hal

memilih pasangan yang tepat yakni bertanggung jawab dan menyayangi

keluarganya. Hal ini diperkuat dengan pengalaman Subjek kedua yang mengalami

kekerasan dalam rumah tangganya, bahkan ia masih ingat perlakuan kasar

suaminya ketika ia mengandung anak pertama maupun kedua. Sedangkan subjek

satu memiliki perasaan kekecewaan terhadap konsep pernikahan yang

diinginkannya karena tidak sesuai dengan realita yang ada.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan

sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi finansialnya. Kebutuhan- kebutuhan

hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki

sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern,

seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga,

sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki

penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan
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kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah

keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan

keluarga tidak dapat terpenuhi menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri,

akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun

suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan

kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan

kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam

melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan

hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara

memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi

rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara

financial.

Bahwa dampak dari cerai gugat berimplikasi kepada keduanya baik suami
maupun istri, dan keduanya akan mendapat nama baru di masyarakat
yaitu sebagai seorang janda dan duda. Terkait dengan setelah pisah atau
cerai sangatlah sulit untuk rukun lagi, apa lagi jika penyebab cerai itu
masalah berat, maka dampaknya akan juga terasa kepada anaknya,
jika ada anak. Menurut Ibu Helvira selaku Hakim Pengadilan Agama
Sengkang Karena menyatuhnya kedua keluarga itu dulu melalui proses
maka disaat cerai tentu Kembali kepada pihak masing-masing keluarga.19

Analisis dampak terhadap kerukunan keluarga pasca cerai. Aspek

kerukunan merupakan sifat pertalian yang baik dan damai yang mencakup

hubungan manusia baik dalam bentuk hubungan persahabatan maupun hubungan

kekeluargaan (keluarga) sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat.

19Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, wawancara, 18 September 2022.
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Dalam perspektif lain, sikap kerukunan adalah nilai-nilai yang sangat penting bagi

masyarakat yang berfungsi untuk mencegah konflik dan konfrontasi. Kerukunan

identik dengan keharmonisan yang hadir dalam ikatan perkawinan yang

mencakup seluruh anggota keluarga20 yang terdiri dari suami, istri dan anak.

Namun demikian, sejatinya kerukunan dalam kelurga acap kali mengalami akhir

atau berujung pada ketidakrukunan atas perselisihan dan pertengkaran akibat

perceraian yang terjadi dalam keluarga.Kerukunan hidup adalah suatu perilaku

yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian,

persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Agar kerukunan dapat terjadi

maka sebaiknya menjaga perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerukunan merupakan suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling

pengertian agar tercipta perdamaian, dan persahabatan.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Sengkang Kelas IA selama Pandemi Covid-19

Islam sangat memperhatikan setiap detail kehidupan umat manusia,

sehingga dalam Islam semua hal mengenai kehidupan terdapat aturannya

masing-masing, demikian juga dengan masalah hasrat seksual. Di dalam Islam,

umat manusia dilarang untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas.21

Karena itulah, Islam mengatur hasrat seksual tersebut dengan menyerukan

kepada pernikahan.

20Ibn Human, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia, (Cet. III; Jakarta,Kencana
Prenamedia Group, 2017), h.49.

21Zainuddin, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Depok, 2015), h.
59.
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Pernikahan adalah penyatuan dua jiwa yang berbeda jenis menjadi satu kesatuan

yang utuh dalam mewujudkan kesempurnaan hidup. Pernikahan diartikan pula

dengan suatu janji suci untuk hidup bersama berstatus sebagai suami-istri dengan

tujuan untuk memenuhi petunjuk agama, mengikuti sunah Nabi dalam rangka

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sejahtera dalam menciptakan

ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan.

Talak atau perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun

dibenci oleh Allah swt. Menurut Sulaiman Rasjid dari sisi maslahat dan

mudhorot, hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib, makruh,

sunah dan haram. Pertama, hukum perceraian menjadi wajib apabila atas putusan

Hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan

istri sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang Hakim, selanjutnya kedua

Hakim sudah sepakat memandang perlu untuk diadakannya perceraian yang

bersifat ba’in sughra. Kedua, hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar

talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan

yang akan dicapai dari perbuatan cerai. Ketiga, hukum perceraian menjadi

makruh yaitu atas dasar hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat, hukum

perceraian menjadi sunah apabila suami tidak sanggup lagi membayar serta

mencukupi kewajibannya (nafkah)22 terhadap keluarga atau seorang istri tidak

mampu menjaga kehormatan dirinya Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ialah

22Ibn Human, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia, (Cet. III; Jakarta,Kencana
Prenamedia Group, 2017), h.44.
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perceraian perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan23

setelah pengadilan berusaha untuk tidak menceraikan namun tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Serta dalam mengajukan perceraian harus

didasari dengan alasan yang kuat bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan.

Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA selama pandemi

covid-19 adalah keputusan yang tepat karena dari faktor-faktor penyebab

percerain tersebut pada Bab IV pada point B jelas bahwa perceraian terjadi

karena sudah tidak adanya kemaslahatan, suami ataupun isteri yang tidak mampu

melaksanakan kewajibannya. Hal ini seperti yang termaktub dalam firman Allah

QS. al-Baqarah/ 2 : 227.

مٌ يْ لِ عَ مٌ يْ لِ عَ ع لل نّ فعال عَ عَ َّطن وَ مُ عَ عَ يّ َل عَ

Terjemahnya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh

Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui24

Dalam ayat di atas, jelas bahwa perceraian di wajibkan bagi pasangan

yang sudah tidak mampu atau tidak sanggup dalam mempertahankan

pernikahannya, dan jika dengan perceraian lebih mendatangkan kemaslahatan

bagi keduanya. Hal yang dimaksud adalah apabila keduanya sudah sepakat

berpisah, isteri atau suami sudah tidak sanggup hidup dengan bersama karena

pasangan yang bertidak bertanggung jawab dalam menghidupi keluarga baik

lahir dan batinnya, maka dibolehkan untuk bercerai. Meskipun dalam

23Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019.

24Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan.
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QS. adz-Dzaariyat/51:49 pada Bab II telah dijelaskan bahwa Allah swt.

Menciptakan berpasang - pasangan supaya kita mengingat akan kehendaknya,

ن وْ رُ كّ تذََ وْ رُ لَعَّك نِ وْ ََ وْ ََ وََْا َّ ََ ءٍ وْ ََ ِّن رّ وِ نِ َْ
Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu

mengingat akan kehendak Allah swt.

Meskipun ayat tersebut, menurut Peneliti kita diminta untuk menyadari

kebesaran atas kuasa Allah swt. Namun tetap saja setiap manusia memiliki takdir

dan kemampuannya masing-masing dalam mempertahankan rumah tangganya,

dan di dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa salah

satu diperbolehkannya menggugat cerai suami adalah apabila berbuat zina atau

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit

disembuhkan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pengamatan, analisis dan informasi yang peneliti dapatkan

pada masalah situasi perkara cerai gugat dan implikasinya terhadap kerukunan

keluarga pasca cerai studi pada Pengadilan Agama Sengkang kelas 1A Tahun

2019-2020 di Kota Sengkang pada masa pandemic Covid-19 sebagaimana yang

telah diuraikan dalam tesis ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan dari

hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasituasi perkara cerai selama pandemic

Covid-19 terus meningkat dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang menjadi

penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sengkang

Kelas IA selama Pandemi Covid-19 (2019-2020) adalah faktor tidak adanya

tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor sudah tidak adanya keharmonisan,

krisis akhlak dan kekerasan jasmani .

2. Perceraian yang terjadi memiliki dampak yang cukup besar terhadap mantan

suami dan anak. Dampak Perceraian terhadap mantan suami adalah suami

yang di anggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, jadi ketika

mencari pendamping hidup atau ingin menikah lagi maka akan dipertanyakan

penyebab bercerainya dengan isteri sebelumnya, selain itu juga mantan suami

akan jauh dari anaknya, karena anak cenderung memilih mengikuti ibunya,

dan di masyarakat suami juga akan mendapat status baru sebagai duda yang

tidak bertanggungjawab sehingga akan kesulitan mencari pendamping hidup
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lagi. Sedangkan dampak cerai terhadap anak adalah anak mengalami reaksi emosi

dan perubahan perilaku karena perpisahan kedua Orang Tuanya, anak masih

membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang Orang Tuanya untuk

menunjang perkembangannya, karena kasih sayang dan perhatian Orang Tua

terhadap anak adalah kebutuhan yang sangat penting, maka ketika anak

kekurangan kasih sayang dan perhatian hal tersebut akan mengakibatkan

perubahan sikap dan mental pada anak yang akan mempengaruhi pendidikannya.

Pasca perceraian, ada beberapa mantan isteri yang tetap rukun dengan keluarga

mantan suami dan ada juga yang justru hubungannya semakin tidak baik karena

pada saat menjadi anggota keluarga mereka sudah tidak akur.

3. Dalam Hukum Islam perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib,

makruh, sunah dan haram. Pertama, hukum perceraian menjadi wajib apabila

atas putusan Hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan

antara suami dan istri yang sudah diadakan upaya perdamaian oleh Hakim

namun tidak berhasil, selanjutnya kedua Hakim sudah sepakat memandang

perlu untuk diadakannya perceraian yang bersifat ba’in sughra. Kedua,

Hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya

alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari

perbuatan cerai. Ketiga, hukum perceraian menjadi makruh yaitu atas dasar

hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat, hukum perceraian menjadi sunah

apabila suami tidak sanggup lagi membayar serta mencukupi kewajibannya

(nafkah) terhadap keluarga atau seorang istri tidak mampu menjaga

kehormatan dirinya Pasal 39 Undang - Undang Perkawinan ialah perceraian
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perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang. Jadi perceraian yang

terjadi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA di masa Pandemic Covid-19

adalah perceraian yang hukumnya sunnah (diperbolehkan) karena suami yang

tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah terhadap

keluarganya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada

pihak yang berperkara dan berkompeten dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.

Penelitian ini direkomendasikan kepada pihak yang berperkara dan yang

berkompeten dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, seperti kecenderungan

seorang isteri untuk mengajukan cerai sangatlah tinggi dibandingkan oleh pihak

suami. Oleh karenanya, dicarikan solusi dalam melakukan ijtihad kembali terkait

dengan hak-hak perempuan yang berdasar utama kepada al-Qur’an, hadis, dan

sumber-sumber seperti perundang-undangan, kiranya dapat merumuskan

pandangan yang baru dalam berumah tangga. Serta di civitas akademik,

diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mencegah meningkatnya

angka perceraian di masa pandemic Covid-19 dengan cara sering- sering

melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak menikah muda dan

pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dengan cara bekerjasama dengan para

stakeholder terkait pelatihan pra nikah di KUA setempat, agar paham tugas dan

kewajiban masing-masing dalam berumah tangga, terkhusus pada saat kegiatan

kuliah kerja Nyata dengan menjadikan penyuluhan tersebut sebagai program wajib

di semua posko.
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