
 

i 

 

 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH 

MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH TERHADAP PERKARA 

CERAI TALAK 

 ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B) 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Program Studi Hukum Keluarga Islam 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh 

 

NURUL RIFDAH HERMAN  

NIM: 10100119068 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



 

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : NURUL RIFDAH HERMAN 

Nim : 10100119068 

Tempat/Tanggal Lahir : Lapasi-pasi, 17 Juni 2002 

Jurusan / Prodi   : Hukum Keluarga Islam 

Fakultas/Program  : Syariah dan Hukum 

Alamat  : Jl. Trans Sulawesi, Desa. Lapasi-Pasi, Kec. Lambai, Kab. 

Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 

Judul  : Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah 

Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut‟ah Terhadap Perkara 

Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1B). 

 

Gowa, 03 Maret 2022 

Penyusun   

 

NURUL RIFDAH HERMAN 

Nim : 10100119068 



 

 

 

 



 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt. Karena berkat, rahmat 

dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak Lupa pula 

shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. yang menjadi suri tauladan bagi 

manusia untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Begitupun ucapan terima kasih 

tak terhingga kepada orang tua saya tercinta Bapak Drs. Herman dan Ibu A. Nurlaila 

atas semua limpahan kasih sayang dan pengorbanannya serta telah bekerja keras 

membiayai pendidikan saya. Perjuangan saya menyelesaikan skripsi ini tidak lepas 

dari doa dan dukungan orang tua saya tercinta. 

Skripsi ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN 

MUT’AH TERHADAP PERKARA CERAI TALAK” (Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas 1B). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam proses 

penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai 

pihak baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar; 



 

 

 

2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, ibu Dr. Hj. Rahmatia HL, M.Pd. 

selaku Wakil Dekan bidang Akademik, bapak Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum. 

selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. 

H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan beserta 

jajarannya; 

3. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN 

Alauddin Makassar beserta bapak Drs. H. Muhammad Jamal Jamil, M.Ag. selaku 

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam; 

4. Ibu Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Nurfaika 

Ishak, S.H, M.H selaku pembimbing II, yang meskipun di tengah aktivitas dan 

kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

arahan dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Hj. Asni, M.H.I selaku penguji I dan Bapak Irfan, S. Ag., M.Ag. selaku 

penguji II, yang memberikan kritik, saran, serta motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar; 

7. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Bapak Dr. Mukhtaruddin 

Bahrum, S.H.I., M.H.I. yang telah memberi izin penelitian di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 



 

 

 

8. Ibu Mun‟amah, S.H.I., M.H. selaku wakil Pengadilan Agama Sungguminasa yang 

telah membantu dan memberikan informasi, arahan, data dan bimbingan selama 

proses penelitian.  

9. Bapak Drs. M. Thayyib HP dan Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H selaku 

Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah membantu dengan 

memberikan informasi dan data selama proses penelitian. 

10. Bapak dan ibu pegawai serta seluruh staf yang ada di kantor Pengadilan Agama 

Sungguminasa yang telah membantu selama proses penelitian.  

11. Terima kasih juga tidak lupa kepada keluarga yang selalu mendukung melalui doa 

dan motivasi. Kepada adik satu-satunya Tuhfah Fadhilah Herman, semoga Allah 

selalu memberikan rezeki, kesehatan dan kebahagian kepada mereka. 

12. Terima kasih pula kepada pemilik npp : 31.0929 karena senantiasa memberikan 

semangat dalam proses penyusunan ini hingga selesai. 

13. Teman-teman sepatu busuk Alifyah Arisma, Arfinasari, Sulfahmi, Nurul Azizah 

dan Hardani, S.H Terima kasih telah membersamai penulis dalam setiap proses 

penyusunan ini dan tak terlupakan pula untuk Ayu Ashari, S.H terima kasih 

karena senantiasa membantu dan mensupport peneliti agar bisa menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam (B) yang telah membantu, serta 

memberikan doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Semua pihak yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun 

tidak sempat dituliskan  namanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. 



 

 

 

16. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for 

doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank 

me for never quitting, I wanna thank me for just being me all time. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari skripsi ini masih 

ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, dengan segala kerendahan hati, penulis 

senantiasa menerima saran dan kritik dari pembaca agar dapat menjadi acuan bagi 

penulis agar lebih baik lagi dalam penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi banyak orang dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

rahmat dan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi 

ini. Amin ya Rabbal Alamin. 

Gowa, 03 Maret 2023 

Penulis 

 

NURUL RIFDAH HERMAN 

Nim: 10100119069 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daftar isi 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ................................................................... .ii 

PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ..i 

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................................ ix 

ABSTRAK........................................................................................................... ...... xiii 

BAB      I     PENDAHULUAN ................................................................................. 1 

A. Latar Belakang ................................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus ............................................... 4 

C. Rumusan Masalah............................................................................... 6 

D. Kajian Pustaka .................................................................................... 6 

E. Tujuan Penelitian ................................................................................ 9 

F. Kegunaan Penelitian ........................................................................... 9 

BAB    II     TINJAUAN TEORITIS ......................................................................... 11 

A. Perceraian ........................................................................................... 11 

       1. Pengertian Perceraian ..................................................................... 11 

       2. Macam-Macam Talak .................................................................... 14 

B. Nafkah ................................................................................................ 18 

       1. Pengertian Nafkah .......................................................................... 18 

                 2. Dasar Hukum Nafkah .................................................................... 20 

                        3.Macam-Macam Nafkah ................................................................... 22 

C. Mut'ah ................................................................................................. 29 

     1. Pengertian Mut'ah ........................................................................... 29 

BAB   III     METODE PENELITIAN ....................................................................... 30 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian ............................................................... 30 

         1. Jenis Penelitian ............................................................................... 30 

         2. Lokasi Penelitian ............................................................................ 30 



 

 

 

B. Pendekatan Penelitian ......................................................................... 30 

C. Sumber Data ....................................................................................... 31 

D. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 31 

E. Instrumen Penelitian ........................................................................... 32 

F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data .............................................. 33 

G. Pengujian Keabsahan Data ................................................................. 33 

        1. Meningkatkan Keabsahan ................................................................ 33 

               2. Menggunakan Bahan Referensi ....................................................... 33 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 38 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................. 38 

B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam 

Menentukan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah 

Akibat Cerai Talak ........................................................................... 52 

C. Faktor-Faktor Penghalang Dalam Menentukan Kadar Nafkah 

Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Di 

Pengadilan Agama Sungguminasa ................................................... 58 

BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 63 

A. Kesimpulan ......................................................................................... 63 

B. Implikasi Penelitian ............................................................................ 64 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 66 

LAMPIRAN ............................................................................................................... 70 
 

 

  



 

 

 

   PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

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

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T Te ث

  Śa Ś es (dengan titik di د

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي



 

 

 

َ Mim M Em 

ْ Nun N en 

ٚ Wau W We 

ٖ Ha H Ha 

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan i ي

ٚ Fathah dan wau Au A dan u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif ..ا|َ َي ...

atau ya 

a a dan garis di atas 

 kasrah dan ya i i dan garis di atas ي

 dammah dan ۇ

wau 

U u dan garis di atas 

 



 

 

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

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

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

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

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

itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka 

transliterasinya seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

7. Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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



 

 

 

hamzah. 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf 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). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam  

a.s.    = „alaihi al-salām  

H  = Hijrah   

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ABSTRAK 

 

Nama    : Nurul Rifdah Herman 

Nim : 10100119068 

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, 

Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi 

Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B) 

 Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan 

kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah terhadap perkara cerai Talak 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B). Ketidakharmonisan 

rumah tangga yang diakibatkan dari terbengkalainya hak dan kewajiban yang 

menyebabkan putusnya perkawinan. Salah satu akibat ialah berupa pembebanan 

terhadap suami untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah, 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemberian nafkah 

serta apa saja faktor-faktor penghalang dalam memberikan kadar nafkah madhiyah, 

nafkah iddah dan mut‟ah terhadap cerai talak. 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research 

kualitatif). Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara dengan hakim pengadilan agama Sungguminasa, kemudian 

dokumentasi yakni pengumpulan data berupa dokumen yang terkait dengan apa yang 

menjadi pokok penelitian.  

 Hasil penelitian ini menunjukan dalam memberikan pertimbangan terhadap 

penentuan kadar nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama 

berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. 

Pertimbangan lain tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam memberikan 

nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah secara khusus di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. Namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam 

keadaan nusyuz. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu memberi saran kepada Pengadilan Agama 

Sungguminasa untuk turut berkontribusi menyebarluaskan informasi kepada lapisan 

masyarakat berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca 

perceraian dan seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan 

cara yang baik, apabila kewajiban tersebut dilalaikan maka dianggap hutang dan 

wajib dilunasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

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

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan 

merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat mengkibatkan hukum terjadi
1
 

Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan seorang pria dan wanita dengan 

berbagai perbedaan latar belakang dalam rangka membangun bahtera rumah tangga, 

serta mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

hajat dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan 

lingkungannya
2
, perkawinan merupakan satu-satunya jalan penyalur seks yang 

disahkan oleh agama dan merupakan perintah agama
3
 oleh karena itu mulianya 

pernikahan ini, maka tidak sepatunya dirusak oleh hal-hal yang sepele, Setiap hal 

yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah 

swt.
4
 Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad sebagai mitsaqon gholidhon 

yang berarti perjanjian yang kokoh.
5
 Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai 

                                                           

1 Rahma Amir, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Al-
Qadau, Vol 6, No.1 (Juni, 2019), h. 101. 

2 Herfina dan Hasta Sukidi, “Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurid TNI AD Dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, Qadauna, Vol 2, No 1 (2020), 
h. 84. 

3 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 
Nasional”, Al-Qadau, Vol. 1, No. 1 (2014), h. 37. 

4Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Qadauna, Vol. 2. 
No. 4 (Juli 2012), h .416. 

5Khairun Inauah Aliah, “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada 
Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A” Al-Qadau Vol. 8 No. 2 ( Desember 
2021), h.100. 
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sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam 

berumah tangga
6
 Namun dalam realitanya seringkali pernikahan tersebut menjumpai 

masalah di tengah jalan yang akibatnya terjadi putusnya perkawinan baik karena 

sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat- 

syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
7
 

Perceraian adalah emergency exit dimana kerukunan sudah tidak ditentukan lagi 

dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami 

istri)
8
. Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

9
 

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai 

dengan hukum Islam, sementara cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri atau 

kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.
.
 

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada 

Pengadilan Agama, menunjukan bahwa masing-masing perkara memiliki 

konsekuensinya tersendiri sehingga ketika adanya perceraian antara suami dan istri, 

tentu akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari putusnya 

perkawinan karena cerai talak Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat 

mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan 

kewajiban lain bagi bekas istri.
10 

Apakah materi muatan hukum perkawinan yang di 

                                                           

6 Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, “ Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada 
Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar), Qadauna, Vol. 2, No. 2 
(April,2021) h.350 

7Martiman Prodjohamidjojo, Hukum perkawinan Indonesia (Jakarta : Indonesia Legal 
Center Publishing, 2002), h.41. 

8
 A. Uswatun Hasana Aswar,  Supardin dan Siti Nurul Fatimah. “ Penerapan Hak Ex Officio 

Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”, Qadauna, ol. 4, No. 1, Desember, 2022. 

9Nurul Ainun Marfu’ah,dkk. “Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran 
Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 
1B), Qadauna, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2020) h. 28 

10Republik Indonesia “ Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” 
Jakarta: Lembaran Negara, 1974, Pasal 41 c, h. 16 
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tegakkan peradilan agama dibidang perkawinan yang tegakan peradilan agama telah 

cukup diatur dalam hukum syariah.
11

 Kalaupun perlu peraturan tambahan, apakah 

yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 sama sekali belum memiliki kelengkapan 

hukum materil perkawinan, sehingga perlu dibentuk hukum materil khusus.
12

 Jadi 

dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari 

usaha melanjutkan rumah tangga.
13

 

Dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perceraian juga akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

masing- masing para pihak dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan 

suami, maka dari itu mantan suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu 

dengan memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebagai salah satu kewajiban 

dalam bentuk ketentuan hukum akibat putusnya perkawinan karena perceraian, 

adanya pemberian nafkah iddah dan mut‟ah kepada mantan istri yang diceraikan, 

sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Baqarah/2: 241 

 َٓ ٍْ خَّمِ ُّ ٌْ فِِۗ حَمًّا عٍََى ا ْٚ عْسُ َّ ٌْ خاَعٌ بِۢا َِ طٍََّمٰجِ  ُّ ٍْ ٌِ َٚ 

Terjemahnya:  

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) 
mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa.14 

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang telah ditalak atau diceraikan oleh 

suaminya maka pembiayaan hidup dengan ma‟ruf (suatu hak bagi orang yang 

                                                           

11
 Dwe Sri Andriani,dkk “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca 

Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 

22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, Qadauna, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2021) h. 231. 

12Muhammad Jamal Jamil, “ Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan 
Agama”, Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol 2. No. 1 (2015), h. 131 

13
Azman Arsyad, “Tren Media Sosial, Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten 

Pangkep”, Al-Qadau Vol. 7, No. 1 (Juli, 2020), h. 84 

14
Qur‟an Kemenag, Situs Resmi Qur‟an Kemenag https://quran.kemenag.go.id/surah/30. 

(diakses 21 September 2022) 

https://quran.kemenag.go.id/surah/30
https://quran.kemenag.go.id/surah/30
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berbakti). 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk seperti memberikan Mut‟ah 

yang layak  kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri 

tersebut qobla al dukhul, kemudian memberikan nafkah, Maskan dan Kiswah 

kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba‟in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang 

sebelumnya dan separuh apabila qobla al dukhu, selanjutnya memberi biaya 

hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
15

 

Berkenaan dengan penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga telah 

diatur dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma.
16

 Dalam hukum positif diatur dalam 

Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia, nafkah merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2022 

sekitar 102 kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa yang memohonan pemberian 

nafkah baik itu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah, namun 

permasalahannya belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai besaran biaya 

atau takaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami
17

, hal ini lah yang 

menjadi hak hakim atas jabatannya (ex officio) di Pengadilan Agama khususnya 

Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga perlu ada dasar hukum yang 

dipergunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar 

pertimbangan. 

                                                           

15
Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan 

Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 

2011), h. 100. 

16Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian De Jure 
Jurnal   Syariah Dan Hukum vol 2, no 1 ( Juni 2010 ), h.79. 

17
 Eka Ariyani dan patimah “Pemberian Nafkah Mut‟ah Dan Nafkah Iddah Pasca 

Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019)”, Qadauna, Vol. 2. No. 3, (september 

2021). H. 481. 
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Maka selanjutnya berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan kadar nafkah 

madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah akibat cerai talak di pengadilan agama 

Sungguminasa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pertimbangan hakim dalam menentukan 

kadar nafkah madhiyah, Nafkah iddah dan mut‟ah dalam perkara perceraian talak di 

pengadilan agama Sungguminasa. 

Aspek - aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah : 

a. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menentukan 

besaran biaya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai talak. 

b. Apa faktor-faktor penghalang dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, 

nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

2. Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman 

arah penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai 

pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian 

tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Adapun dari judul skripsi terdapat beberapa kata yang bisa saja memiliki 
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penafsiran yang berbeda, sebab yang dimiliki secara universal atau secara meluas 

yang dalam artian memiliki banyak makna agar terhindar akan hal tersebut penulis 

akan menguraikannya secara berbeda. 

a. Pertimbangan hakim terdiri dari dua kata yaitu pertimbangan dan hakim. 

Pertimbangan dapat diartikan sebagai pertimbangan yang baik dan buruk
18

 

sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili.
19

 Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi 

adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan 

hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
20

 

b. Nafkah madhiyah (lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau 

ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.
21

 

c. Nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan 

istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian 

mereka.
22

 

d. Mut‟ah merupakan suatu kenang-kenangan yang diberikan suami untuk istri 

yang diceraikan baik itu berupa uang maupun barang. 

                                                           
18

Https://kbbi.web.id/pertimbangan (Diakses tanggal 7 januari 2023, pukul 21.35 WITA) 

19
Kitab lengkap KUHPER, KUHP dan KUHAP (Yogyakarta : Laksana, 2014), h. 576. 

20
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 

2007), h. 212. 

21
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII press, 2007), h 110. 

22
Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1996) h. 667. 
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e. Cerai talak dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan suami dan istri sudah 

lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.
23

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, pokok permasalahan skripsi 

ini adalah “pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, nafkah 

iddah dan mut‟ah terhadap perkara perceraian talak (Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB) maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam 

menentukan besaran biaya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah akibat 

cerai talak? 

b. Apa faktor-faktor penghalang dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, 

nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama 

Sungguminasa? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan 

dengan peneliti-penelitian yang telah terlebih dahulu membahas tentang judul yang 

berkaitan serta relevan dengan penelitian yang penulis akan teliti ini. Adapun 

beberapa literatur yang penulis anggap  berhubungan dan relevan adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isrofatul Laila yang berjudul “Pandangan Hakim 

                                                           
23

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana,  2009) h.198. 
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Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah Dan Nafkah Mut‟ah Akibat 

Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah” Tahun 2017. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk menjelaskan pandangan hakim pengadilan agama kabupaten 

Kediri dalam menentukan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut‟ah akibat 

cerai talak dan untuk menganalisis penentuan biaya pembayaran nafkah iddah, 

nafkah madhiyah dan mut‟ah akibat cerai talak perspektif maqashid syariah. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan penelitian dengan penelitian yang akan 

penulis teliti adalah keduanya membahas mengenai pandangan hakim Tentang 

nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut‟ah akibat cerai talak, perbedaanya 

adalah jika penelitian tersebut berfokus pada perspektif maqashid syariah dan 

penelitian tersebut menggunakan putusan, berbeda dengan penelitian penulis 

yaitu pandangan hakim dalam menentukan kadar nafkah madhiyah,  nafkah 

iddah dan mut‟ah akibat cerai talak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umar P yang berjudul “Kadar Nafkah Iddah 

Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Makassar 1A” Tahun 2022. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum ijtihad hakim 

pengadilan agama Makassar 1A dalam menentukan kadar nafkah iddah istri 

pasca perceraian dan untuk mengetahui perbedaan antara kadar nafkah iddah 

istri yang berkarier dengan non karier. Penelitian tersebut memiliki persamaan 

dengan penelitian penulis yaitu mengenai dasar hukum yang hakim gunakan 

dalam penentuan kadar nafkah iddah akibat cerai talak. Perbedaannya terletak 
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pada penelitian tersebut hanya berfokus pada satu nafkah yaitu nafkah iddah, 

sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti, berfokus pada pandangan 

hakim dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah 

akibat cerai talak. 

3.  Penelitian yang dilakukan oleh Atika Agustina yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan 

Mut‟ah ” Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar 

petimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut‟ah dan untuk 

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

menentukan nafkah iddah dan mut‟ah.   Penelitian tersebut memiliki persamaan 

dengan penelitian penulis sebab sama-sama membahas tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut‟ah. 

Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut berfokus 

pada pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut‟ah 

sesuai tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti 

berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, 

nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai talak. 

4. Jurnal yang berjudul “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut‟ah 

Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A” karya 

Khairun Inauah Aliah, dkk. Peneliti tersebut memilki persamaan dengan peneliti 

yang peneliti akan peneliti lakukan sama-sama meneliti tentang nafkah iddah 
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dan  mut‟ah pada perceraian talak. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian 

tersebut dengan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian 

tersebut berfokus pada implikasi dalam pemberian nafkah iddah dan mut‟ah 

sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pertimbangan 

hakim dalam menentukan kadar nafkah madliyah, iddah dan mut‟ah akibat cerai 

talak. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Gamelia Harahap yang berjudul “ Tinjauan 

Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Madiyah 

Dalam Perkara Cerai Gugat” Tahun 2019. Penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian penulis sebab sama-sama membahas tentang 

nafkah madiyah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian 

tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

permohonan nafkah madiyah dalam cerai gugat sedangkan penelitian yang akan 

penulis teliti berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan kadar 

nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai talak. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat beberapa 

tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu: 

a. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

dalam menentukan besaran biaya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah 

akibat cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghalang dalam menentukan kadar nafkah 

madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan. 

Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis 

dan yang kedua secara praktis, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran baru bagi penulisan karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar terkhusus pada program studi Hukum Keluarga Islam, untuk 

dijadikan sebagai penelitian lanjut baik itu sebagai bahan awal maupun sebagai 

bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan 

menentukan besaran biaya pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah 

akibat cerai talak. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang dinamis 

mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmunya dan dapat diterima. 

Selain itu, kami berharap penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan 

kepada pihak yang juga membutuhkan ilmu di bidang hukum mengenai penentuan 

kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa arab, yaitu 

talak, artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan 

pernikahan dengan kata-kata talak atau seumpamanya, misalnya “aku talak engkau” 

dengan ucapan seperti itu maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri 

tersebut
1.

 Perceraian dalam arti luas dapat diartikan sebagai memutuskan hubungan 

suami istri dengan suatu alasan.  

Ketika suami istri tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan, dalam arti 

adanya ketidakcocokan dalam pandangan hidup ataupun karena perselisihan yang 

sudah tidak bisa dimaafkan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar untuk 

melangsungkan perceraian
2
 pada dasarnya Allah maha bijaksana dalam 

menakdirkan pergaulan antara suami istri, dimana dalam rumah tangga ada saat 

terburuk yang terjadi sehingga tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya, maka 

dalam keadaan tersebut di izinkanlah perceraian karena sudah tidak dapat 

menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.
3
  

                                                           
1
Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Cet. 1;   Lhokseumawe: 

Unimal Press, 2016), h. 87. 
2
Siti Anisa, Musyfikah Ilyas dan Nurfaika Ishak, “Analisis Normatif Terhadap Perceraian 

Karena Penggunaan Media Sosial” Qadauna, vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 309. 
3
Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal 

Press. 2016), h . 88. 



 

 

Perceraian atau talak dalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan 

pada Undang-Undang perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam telah 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an. 

 Salah satunya pada QS. Al-Ahzab/33 : 49. 

ا ٌَ اَ  َّ َّٓ فَ ُ٘ ْٛ سُّ َّ ْْ حَ ًِ اَ ْٓ لبَْ ِِ  َّٓ ُ٘ ْٛ ُّ ُ َُّ طٍََّمْخ جِ ثُ ٰٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ُُ ا ا اِذاَ َٔىَحْخُ ْْٓٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ٌْ ا اٌَّرِ َٙ ٌُّ ُْ ىُ

 َٚ  َّٓ ُ٘ ْٛ خِّعُ َّ اۚ فَ َٙ َٔ ْٚ ْٓ عِدَّةٍ حعَْخدَُّ ِِ  َّٓ ِٙ ٍْ ٍْلً عٍََ ِّ َّٓ سَسَاحًا جَ ُ٘ ْٛ حُ  سَسِّ

Terjemahan:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu 

perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya.”
4
 

 

Di Indonesia perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang 

pengadilan. Dalam artian tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat 

dilakukan diluar sidang pengadilan karena perceraian yang dilakukan diluar 

pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”
5
. Pemutusan perkawinan dapat dilakukan apabila 

suami dan istri telah menempuh upaya damai. Pengadilan wajib melakukan upaya 

damai agar kedua belah pihak tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya. 

                                                           

4
Qur‟an Kemenag, Situs Resmi Qur‟an Kemenag. (Diakses 21 September 2022) 

5
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: 

Lembaran Negara , 1974) Bab VIII, Pasal 39  ayat (1). 



 

 

Tentunya dari upaya ini diharapkan adanya perdamaian sehingga masing-masing 

pihak dapat memikirkan kembali dan mempertimbangkan keputusan mereka untuk 

bercerai
.6

 

2. Rukun Dan Syarat Sah Perceraian 

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam terwujudnya talak. 

Dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai penetapan rukun talak 

ini. 

Adapun rukun-rukun talak menurut pendapat para ulama. Menurut ulama 

malikiyah rukun talak ada empat yaitu: 

a. Orang yang berhak melakukannya, dalam hal ini yang berhak menjatuhkan 

talak adalah suami atau wakilnya ataupun walinya. 

b. Dilakukan secara sengaja. 

c. Talak dijatuhkan terhadap istri dalam pernikahan yang sah. 

d. Adanya lafal yang diucapkan hak secara sarih maupun kinayah.
7
 

Menurut pendapat ulama hanafiyah, rukun talak ini hanya satu yaitu sighat 

atau ucapan baik secara sharih atau kinayah. Lafal sarih adalah ucapan yang 

memang digunakan untuk menjatuhkan talak tanpa harus disertai niat, meskipun 

tidak diucapkan dengan fasih seperti talag, talak ataupun talaq dan semua kata yang 

memiliki 18 kata
 

talak arti talak. Adapun lafal kinayah adalah ucapan yang 
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mengandung makna talak yang apabila diucapkan harus disertai dengan niat.
8
 Talak 

menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu perkawinan. Talak tidak dapat terjadi 

tanpa adanya ikatan perkawinan. 

Menurut ulama syafi‟iyyah dan hanabillah rukun talak ada lima yaitu: 

a. Orang yang menjatuhkan talak adalah orang yang mukallaf. 

b. Lafal talak. Adapun yang dimaksud lafal talak yaitu dapat terpenuhi melalui 

ucapan yang sarih atau kinayah, bagi orang yang   bisu dilakukan dengan 

isyarat atau melalui penyerahan talak yang dikuasakan suami kepada istrinya. 

c. Talak ini dijatuhkan secara sengaja dan sadar. Ulama syafi‟iyyah menyatakan 

ada lima bentuk cacatnya kesengajaan yaitu: 

1) Salah dalam ucapan. Seperti seorang istri bernama malla dan suaminya 

memanggilnya “ya maiia” yang berarti ucapan “wahai yang ditalak” lalu 

Suaminya mengatakan dengan lidah yang terpeleset atau salah ucapan, 

maka dianggap talaknya itu tidak sah. 

2) Tidak mengetahui. Contohnya suami mengatakan “hai istri yang 

kutalak” kepada seorang wanita yang dikiranya adalah istri orang lain 

tetapi ternyata ini adalah istrinya, dalam hal ini menurut pendapat ulama 

syafi‟iyyah talaknya tidak sah. 

3) Bercanda. Menjatuhkan talak dalam keadaan bercanda tidak sah, seperti 

ketentuan yang berlaku pada semua bentuk akad yang lain. 
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4) Dipaksa. Adanya unsur paksaan kepada suami untuk mentalak       

istrinya dianggap tidak sah. 

5) Hilangnya akal pikiran. 

d. Seorang istri yang telah dihalalkan. 

e. Menguasai dan mengakui bahwa wanita yang ia talak adalah istrinya.
9
 

2. Macam-Macam Talak 

a. Macam-Macam Talak Menurut Fiqih 

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai beberapa 

dimensi, sehingga dalam mengadakan klasifikasi talak,  pembagiannya tergantung 

kepada berbagai segi peninjauan. Menurut pakar sendiri pembagian perceraian itu 

dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah nabi dan dari segi boleh atau tidaknya 

rujuk kembali. Dengan melihat sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, talak itu 

ada dua yakni talak sunni dan talak bid‟iy.
10

 Talak sunni adalah talak yang 

pelaksanaannya didasarkan pada sunnah nabi.
11

 Bentuk talak sunni yang disepakati 

oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang 

dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. 

Talak bid‟iy yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat seperti mentalak istri 

yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di waktu suci tetapi setelah 
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dicampuri. 

Walaupun ulama sepakat tentang haramnya mentalak istri dalam keadaan haid, 

namun mereka berbeda pendapat apakah talak yang telah dilakukan tersebut sah. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak tersebut sah dengan alasan bahwa hadits 

tersebut di atas menyatakan bahwa Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam 

keadaan haid itu disuruh rujuk kepada istrinya. Rujuk itu mengandung arti bahwa 

sebelumnya telah terjadi talak
12

 Untuk mempertegas argumen yang menyatakan 

talak telah jatuh, Imam Ash-Shan‟ani dalam Subulus Salam menyebutkan bahwa 

ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw lah yang menghitung talak tersebut 

sebagai talak satu. Ad-daraquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Abi Dzi‟b dan Ibnu 

Ishak, semuanya diriwayatkan dari Nafi‟ dari Ibnu Umar dari Nabi saw beliau 

bersabda “itu adalah talak satu”
13

 sedangkan talak  ba‟in  yaitu  talak  yang  

dijatuhkan  suami  pada  istrinya  dimana suami berhak kembali pada istrinya 

melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak bāin menjadi talak bāin  

sughra dan talak bāin kubra. Talak bāin sughra adalah talak raj‟i yang telah habis 

masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah 

dicampuri, dan talak dengan tebusan (khulu). Dalam talak seperti ini suami tidak 

boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan 

mahar baru adapun talak bai‟in kubra adalah talak tiga yang dijatuhkan kepada istri. 
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Talak ini apabila istri ingin kembali pada  suaminya maka ia harus menikah terlebih 

dahulu dengan laki-laki lain.
14

 

Selain macam-macam talak yang telah peneliti sebutkan di atas dalam fiqih 

dikenal istilah beberapa istilah talak yakni talak taʽasuf dan talak tebus atau khulu. 

b. Macam – macam talak menurut UU perkawinan dan KHI. 

Pada umumnya istilah talak tidak terlalu dikenal dalam hukum positif. Istilah 

yang familiar atau akrabnya dalam hukum positif adalah cerai. Menurut Pasal 38 

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga 

sebab: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian merupakan 

jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan 

disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan 

dan kehendak para pihak 
15

 Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 disebutkan 

bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.
16

 

1. Cerai Talak 

Cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami 

sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang  
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akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak 
17

 

Perkawinan dapat putus yang dijelaskan pada Pasal 114 terbagi menjadi cerai 

talak dan cerai gugat
18 

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak 

mengenal istilah talak, KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak 

adalah “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

129, 130, dan 131.”
19

 

2. Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan 

oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) 

menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.
20

 

Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA. Pasal 132 ayat 

(1) KHI berbunyi ; 
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“Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan 

Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” 

Pasal 73 UUPA berbunyi: 

“1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang 

daerah hukum yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat 

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 2. 

Dalam hal penggugat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 3. Dalam hal 

penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka 

dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.” 

B. Nafkah 

1. Pengertian Nafkah 

Kata Nafkah berasal dari Bahasa arab yang asal katanya dari secara etimologi 

yang berarti berkurang. Juga berarti ف ْ yang berarti hilang atau pergi. Seseorang 

dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit 

karena dilenyapkan atau dipergunakan untuk kepentingan orang lain. Bila 

dihubungkan dengan dengan perkawinan nafkah mengandung arti sesuatu yang 

dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya 

berkurang. Demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami 



 

 

dalam masa perkawinannya.
21

 Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah adalah 

Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik 

atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
22 

Syekh 

Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah adalah semua kebutuhan    dan keperluan yang 

berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.
23

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal 

hidup sehari-hari.
24

 

Termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati para ulama 

adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok 

pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, papan, dan 

pangan.
25

 

Dari beberapa definisi pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah 

adalah semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh seseorang kepada 

seseorang yang menjadi tanggungannya yang berupa makanan, pakaian, tempat 

tinggal dan segala kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi olehnya untuk 
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keberlangsungan hidup orang yang ditanggungnya itu. 

2. Dasar Hukum Nafkah 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar 

hukum kewajiban memberi nafkah tercantum pada BAB IV tentang Hak dan 

Kewajiban Suami Istri pasal 34 yang berbunyi 
26

 : 

1) Suami wajib melindunginya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

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

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah dalam 

Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban 

Suami Istri Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 yang berbunyi 
27

: 

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap 

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

suami istri bersama. 

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya  
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3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, 

nusa dan bangsa.  

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

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

anak; 

c. biaya pendidikan bagi anak. 

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4)  huruf a 

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna  dari istrinya. 

6)  Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

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

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

Mengenai sebab diwajibkannya nafkah ulama mempunyai dua pendapat, 

Ulama Hanafiyah berpendapat sebab wajibnya nafkah atas suami adalah karena 

suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah 

akad nikah yang sah, artinya jika akad pernikahan itu batal maka pemberian nafkah 

menjadi tidak wajib sedangkan mayoritas ulama selain Hanafiyah berpendapat sebab 

wajibnya nafkah adalah tali pernikahan karena posisi wanita sebagai istri itulah yang 

menyebabkan ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.  

 

 



 

 

QS. At-thalaq/65: 7 

 

 ُ ُ ِۗ لَا ٌىٍَُِّفُ اللّٰه آْ اٰحٰىُٗ اللّٰه َّّ ِِ فِكْ  ْٕ ٍُ ٍْ ٗٗ فَ ِٗ زِشْلُ ٍْ ْٓ لدُِزَ عٍََ َِ َٚ  ِۗ  ٗ ْٓ سَعَخِ ِِّ ْٚ سَعَتٍ  ْٕفِكْ ذُ ٌٍُِ 

ُ بعَْدَ عُسْسٍ ٌُّسْسًا ًُ اللّٰه اِۗ سٍََجْعَ َٙ آْ اٰحٰى َِ   َٔفْسًا الِاَّ 

Terjemahannya:  

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 

nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan.”
28

 

 

 

3. Macam-Macam Nafkah 

a. Madiyah 

1) Pengertian Nafkah Madhiyah 

Nafkah madiyah terdiri dari dua kata yakni nafkah dan madiyah. Nafkah 

berarti belanja sedang madiyah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti lampau, 

yang telah lewat atau yang telah lalu.
29

 Nafkah madiyah adalah belanja yang telah 

lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama 

masa perkawinan berlangsung. Nafkah madiyah merupakan istilah yang digunakan 

pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan 

mengenai nafkah lampau. Nafkah madiyah juga dikenal dengan istilah nafkah 
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tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah tak terbayarkan.
30

 

2) Dasar Hukum Nafkah Madiyah 

Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak  membahas secara 

khusus mengenai nafkah madiyah ini. Dasar hukum yang digunakan untuk nafkah 

madiyah ini adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan nafkah yang tercantum 

dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 yang 

berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” 

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam hal-hal berkaitan dengan nafkah 

tercantum dalam Pasal 80 ayat 4 berbunyi : “Sesuai dengan penghasilannya suami 

menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, 

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.” 

Nafkah madiyah ini terjadi akibat belum ditunaikannya memberi nafkah yang 

berlangsung dalam waktu yang begitu lama sehingga istri mencari sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah ini 

tidak akan gugur sampai waktu tertentu, misal apabila terjadi perceraian suami telah 

menunaikan kewajiban nafkah telah yang menjadi hutang terhadap istrinya, istri 

membebaskan nafkah yang menjadi hutang, telah habis masa iddah, dan anak telah 
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mampu menghidupi dirinya sendiri. 

b. Iddah 

1) Pengertian Iddah 

Iddah diambil dari kata al-adad, karena masa iddah ini terbatas, artinya 

masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan 

syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.
31

 

Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada 

masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah 

bercerai dengan suaminya.
32

 Pengertian iddah dari segi etimologi, iddah yang 

jamaknya adalah i'dad berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang 

mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk 

mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.
33

 

Apabila seorang istri dicerai oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa 

iddah selama tiga kali bersih dari haid. Dalam masa iddah istri, suami diwajibkan 

untuk memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikannya.
34 

Kata nafkah sendiri 

berarti belanja untuk memelihara kehidupan, uang pendapatan berupa gaji, suami 

wajib memberi uang belanja kepada istrinya, seorang suami memberikan nafkah 
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kepada istri yang ditalak sesuai dengan kemampuannya
35

, kata iddah berarti waktu 

menanti bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya, jika digabungkan 

nafkah dan iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami 

kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian sehingga yang dimaksud nafkah 

iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya 

berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka
36

 

2) Dasar Hukum Nafkah Iddah 

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Firman Allah 

swt dalam surah QS. Al-Baqarah/2:228 

 ُ ٍَكَ اللّٰه ا خَ َِ  َٓ ّْ ُ ْْ ٌَّىْخ َّٓ اَ ُٙ ٌَ ًُّ لَا ٌَحِ َٚ ءٍِۗ  ْْۤٚ ثتََ لسُُ
ٍٰ َّٓ ثَ ِٙ فسُِ ْٔ َ َٓ بِا ٌَخسََبَّصْ طٍََّمٰجُ  ُّ ٌْ ا َٚ ًْْٓ فِ

 ْْ ٌِهَ اِ ًْ ذٰ َّٓ فِ ِ٘ َّٓ احََكُّ بسَِدِّ ُٙ ٌَخُ ْٛ بعُُ َٚ خِسِِۗ  َِ الْاٰ ْٛ ٍَ ٌْ ا َٚ  ِ َّٓ بِاللّٰه ِِ َّٓ ٌؤُْ ْْ وُ َّٓ اِ ِٙ ِِ ازَْحَا

 ُ اللّٰه َٚ َّٓ دزََجَتٌ ِۗ  ِٙ ٍْ ٍَ جَايِ عَ ٌٍِسِّ َٚ فِِۖ  ْٚ عْسُ َّ ٌْ َّٓ بِا ِٙ ٍْ ًُ اٌَّرِيْ عٍََ ثْ ِِ  َّٓ ُٙ ٌَ َٚ ا اِصْلَحًا ِۗ ْْٓٚ  ازََادُ

 ٌُ ٍْ ٌْصٌ حَىِ  عَصِ

Terjemahnya: 

“Bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah 

dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka 

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para 
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perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara 

yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah 

Maha perkasa, Maha bijaksana.”
37

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak oleh 

suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau iddah untuk mengetahui 

keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh janin atau tidak selepas 

perceraian. Menurut fikih klasik bahwa perempuan yang ditalak raj‟i berhak 

mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak 

ba‟in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam 

keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
38 

Dalam 

hukum perdata, iddah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. 

Selanjutnya atas dasar Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut: 

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat satu akan diatur dalam 

peraturan pemerintah lebih lanjut  

Demikian pula pada peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII Pasal 39. Pada Pasal 153 

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu 

sebagai berikut: “Ayat (1): Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku 
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waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan 

karena kematian suami”. 

C. Mut’ah 

1. Pengertian Mut’ah 

Al-mut‘ah diambil dari kata al-mataa‟ yang berarti apa yang dinikmati
39

 Secara 

istilah mut‘ah berarti materi yang diserahkan materi yang diserahkan suami kepada 

istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak  atau semakna dengannya dengan 

beberapa syarat
40

. Maksud mut‘ah disini adalah segala pemberian berupa materi dari 

suami kepada istrinya yang dicerai talak dengan maksud untuk menyenangkan hati 

dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan mantan istri tersebut. Pemberian 

mut‘ah ini tidak ditentukan kadar ukurannya melainkan sesuai kemampuan suami. 

Penentuan kadar mut‘ah juga bisa dimintakan putusan kepada hakim dengan 

pertimbangan keadaan dan kedudukan suami
.41

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam mut‘ah adalah pemberian bekas suami kepada 

istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
42

 Mut‘ah adalah 

sejumlah harta yang disepakati oleh suami dan istri atau ditentukan oleh hakim 

disyariatkan bagi setiap wanita yang ditalak baik ia sudah digauli ataupun belum ini 

menjadi kewajiban atas orang-orang yang    bertakwa.
43
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Adapun dasar hukum dalam Al-Qur‟an mengenai pemberian mut‘ah 

diantaranya dalam QS. Al-Ahzab/33:49, Allah SWT berfirman : 

 

َّ ي َّٓ فَ ُ٘ ْٛ سُّ َّ ْْ حَ ًِ اَ ْٓ لَبْ ِِ  َّٓ ُ٘ ْٛ ُّ ُ َُّ طٍََّمْخ جِ ثُ ٰٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ُُ ا ُ ا اِذاَ َٔىَحْخ ْْٓٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ٌْ ا اٌَّرِ َٙ اٌَُّ ْٰٓ ا ٰٰ

ٍْلً  ِّ َّٓ سَسَاحًا جَ ُ٘ ْٛ حُ سَسِّ َٚ  َّٓ ُ٘ ْٛ خِّعُ َّ اۚ فَ َٙ َٔ ْٚ ْٓ عِدَّةٍ حعَْخدَُّ ِِ  َّٓ ِٙ ٍْ ُْ عٍََ  ٌىَُ

Terjemahannya:  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka´iddah bagimu 

yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya
.”44

  

 

Ayat di atas merupakan salah satu perwujudan dalam hukum Islam melindungi 

hak perempuan. Mut‘ah diberikan karena istri ditalak oleh suami. Hak talak hanya 

dimiliki oleh suami dan suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Mut‘ah 

tersebut diberikan agar mampu mengkondisikan keadaan istri agar tidak terjadi 

permusuhan di antara keduanya. Dapat dipahami bahwa berdasarkan ayat di alatas 

bagi suami yang  menceraikan istrinya diperintahkan untuk memberi mut‘ah, namun 

para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberikan mut‘ah. 

Pemberian mut‟ah dan nafkah iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan 

hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut 

pengadilan dapat menentukan besar pemberian walaupun mantan istri tidak 

menuntut hak mut‟ah dan iddahnya namun hakim dapat mewajibkan mantan suami 
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untuk membayar hak-hak tersebut.
45

 

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban pemberian mut‘ah berdasarkan 

putusan Pengadilan yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41 yang berbunyi 
46

: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- 

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu apabila bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat  menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Dengan adanya peraturan baik dalam hukum Islam dan hukum positif 

mengenai pemberian mut‘ah ini, maka diharapkan dapat memperbaiki hubungan 

keduanya agar tidak terjadi permusuhan yang tidak diinginkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara 

khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat
1
 

penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau hakim 

mengenai penentuan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai 

talak. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Sungguminasa kelas 1B yang 

bertempat di Jl. Masjid raya, Sungguminasa, kec. Somba Opu, kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah  dengan melihat, mengkaji 

dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum berupa konsepsi, Peraturan Perundang-Undangan, pandangan, putusan hakim, 

doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan
2
 Selain itu penelitian penulis akan 

dilakukan dengan wawancara dan juga observasi, dimana hasil yang diperoleh itu 
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didapatkan pada hasil penelitian langsung sehingga memperoleh kesimpulan yang 

sebagaimana mestinya. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Didapatkan dengan melalui hasil wawancara, dengan berbagai responden dan 

informan yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu hakim-hakim di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Didapatkan melalui sebuah bacaan semisal, literatur, internet, jurnal serta hasil 

riset lainnya yang tetap berkaitan pada fakta yang  dihasilkan dari penelitian 

lapangan. 

3. Sumber Data Tersier 

Sumber ini lebih kepada kumpulan bahan mengenai penjelasan hukum atau 

berupa instruksi yang tentunya menggunakan atau mendapatkan lewat kamus hukum 

dan sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode pengumpulan data ini sesuai dengan hasil penelitian tentang objek 

penelitian yang sedang dilakukan. Observasi itu sendiri adalah suatu proses yang 

kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui diskusi 

menggunakan indera
3
. Dalam hal observasi ini  peneliti akan melakukan observasi 
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langsung pada lokasi penelitian yaitu pengadilan agama Sungguminasa. 

2. Wawancara 

Metode wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan melibatkan informan dan mengajukan beberapa pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Wawancara Terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan secara 

terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.4 

b. Wawancara Semi Terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan 

dengan pertanyaan yang bisa muncul di lokasi penelitian. 

c. Wawancara Tidak Terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.5 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan ini berbicara mengenai identifikasi, mencatat, serta 

mengumpulkan bahan yang telah diperoleh dari dokumen yang terkait dengan apa 

yang menjadi pokok penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang mampu menakar fenomena sosial 

dan alam yang diamati, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian antara 

lain: 

a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam proses wawancara 

yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari responden yang 

terdiri dari beberapa daftar pertanyaan. 

b. Buku catatan dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua pernyataan 

dari responden sebagai sumber data. 

c. Alat elektronik, berfungsi sebagai alat memotret dan merekam saat sedang 

melakukan wawancara dengan responden. 

F.    Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah melalui pemikiran yang secara induktif 

dari data yang spesifik ke data yang umum. Pendeskripsian  dalam penelitian ini 

ialah dengan berstruktur dari hukum Islam dan hukum positif. 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Ada dua cara dalam menguji keabsahan data dari penelitian ini yakni: 

1. Meningkatkan Keabsahan  

 Pada bagian ini, peneliti merasa sudah jelas bahwa dengan meningkatkan 

ketekunan itu lebih mendorong peneliti untuk berhati-hati dalam menyajikan data, 

terutama apakah itu akurat atau tidak sehingga penelitian ini dapat diterima di 



 

 

masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Pada kali ini peneliti menggunakan hasil foto dokumentasi untuk lebih 

mendukung penelitian ini dan lebih akurat, bukan hanya itu peneliti juga 

menggunakan foto pengamatan untuk lebih meyakinkan bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian yang lain 

kedepannya.  
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 BAB IV 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR  

  NAFKAH  MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH 

TERHADAP PERKARA CERAI TALAK 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa 

Pengadilan Agama Sungguminasa dibentuk berdasarkan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1957 dan surat keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966.
1
 

Pada tahun 1946, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan UU No. Nomor 

22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, perceraian dan 

rujuk. Dengan bertambahnya tanggung jawab untuk urusan kepenghuluan dan 

pencatatan NTCR, resolusi konferensi Layanan Keagamaan di Jawa dan Madura pada 

12 sampai dengan 16 November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari 

penghulu kabupaten, terjadi pembagian fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten 

sebagai pegawai pencatat nikah dan penghulu hakim, yaitu ketua pengadilan agama 

sebagai Qadhi dan Hakim Syara‟. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 

tentang Pendirian Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Irian Barat, serta letak dan wilayah hukumnya serta Peraturan 

Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang Pendirian Pengadilan Agama atau 
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Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, termasuk 

Pengadilan Agama Sungguminasa di Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Gowa pada mulanya merupakan sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang 

diperintah secara turun-temurun oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut 

“Somba” atau “Raja”. Wilayah TK.II Gowa sebenarnya mulai terbentuk dengan 

berpindahnya pemerintahan Kabupaten Gowa ke wilayah TK.II yang didasarkan pada 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah. 

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto yang diperkuat UU Nomor 2 Tahun 1959 

tentang Pembentukan TK.II Daerah di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822). 

 Kepala daerah pertama TK.II Gowa yaitu Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 

Lalowang, yang juga bernama Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididdin Tumenanga 

Rijongaya, merupakan raja terakhir Gowa. Somba sebagai kepala pemerintahan 

Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang 

disebut “qadi” (Qadhi). Namun tidak semua Somba yang merupakan raja Gowa 

didampingi oleh Qadhi baru pada saat agama Islam mulai tersebar merata dan 

diterima oleh seluruh masyarakat kerajaan Gowa di desa-desa terpencil yaitu sekitar 

tahun 1857 Masehi. Qadhi pertama yang diangkat oleh raja Gowa adalah Qadhi 

Muhammad Iskin. Qadhi saat itu menjabat sebagai penasehat kerajaan atau hakim 

agama yang bertugas memeriksa dan mengadili kasus-kasus di bidang agama, 



 

 

sehingga terhitung turun-temurun yaitu dari tahun 1857 sampai qadhi keempat pada 

tahun 1956.
2
 

 Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka secara 

resmi dibentuk Kepala Kantor Agama Kabupaten Gowa, sehingga tugas dan 

wewenang qadhi secara otomatis beralih ke jawatan Agama. Maka, qadhi kelima 

setelah tahun 1956 diangkat oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai 

Kantor Urusan Agama di Somba Opu dan juga qadhi yang tugasnya hanya sebagai 

pendoa dan imam pada saat shalat Ied. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 87 Tahun 1966 tanggal 3 

Desember 1966, secara resmi dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 

Sungguminasa dan menjalankan tugas-tugas dan fungsinya, sebagaimana yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa yaitu pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak 

tanggal 29 Mei 1967, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dipimpin oleh 

K.H. Muh. Saleh Thaha (1967–1976) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 

Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama di 18 

kecamatan, terdiri dari 46 kelurahan dan 123 desa. 
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 

  VISI 

"TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 

KELAS IB YANG AGUNG" 

     MISI 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 

b. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan 

c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa 

d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi 

informasi
3
.  

 

e. Wilayah Yurisdiksi 
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Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pengadilan agama yang merupakan 

pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang daerah hukumnya meliputi 18 Kecamatan. Berikut daftar 

Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum Pengadilan Agama 

Sungguminasa : 

No Kecamatan Kelurahan/Desa 

1. Somba Opu Kelurahan Sungguminasa 

Kelurahan Bonto-Bontoa 

Kelurahan Batang Kaluku 

Kelurahan Tompo Balang 

Kelurahan Katangka 

Kelurahan Pandang-Pandang 

Kelurahan Kalegowa 

Kelurahan Tombolo 

Kelurahan Tamarunang 

Kelurahan Bontoramba 

Kelurahan Paccinongang 

Kelurahan Romang Polong 

Kelurahan Samata 

Kelurahan Mawang 

2. 

 

Pallangga Kelurahan Pangkabinanga 

Kelurahan Tetebatu 

Kelurahan Parangbanoa 

Kelurahan Mangalli 

Desa Je'netallasa 

Desa Bontoala 

Desa Pallangga 

Desa Bungaejaya 

Desa Toddotoa 

Desa Panakkukang 

Desa Julukanaya 

Desa Julubori 

Desa Taeng 

Desa Julupa'mai 

Desa Kampili 



 

 

Desa Bontoramba 

3.  Barombong Desa Tinggimae 

Desa Kanjilo 

Desa Lembang Parang 

Desa Tamannyeleng 

Desa Birngngala 

Desa Moncobalang 

Kelurahan Benteng Somba Opu 

4. Bajeng Desa Bontosunggu 

Desa Panciro 

Kelurahan Tubajeng 

Kelurahan Mata Allo 

Desa Maccini Baji 

Desa Pa'bentengang 

Desa Maradekaya 

Desa Panyangkalang 

Desa Bone 

Kelurahan Kalebajeng 

Kelurahan Limbung 

Desa Tangkebajeng 

Desa Paraikatte 

Desa Lempangan 

5. Bajeng Barat Desa Borimatangkasa 

Desa Mandalle 

Desa Manjalling 

Desa Gentungan 

Desa Tanabangka 

Desa Kalemandalle 

Desa Bontomanai 

6. Bontonompo Kelurahan Bontonompo 

Kelurahan Tamalayang 

Kelurahan Kalase'rena 

Desa Bontolangkasa Utara 

Desa Bontolangkasa Selatan 

Desa Barembeng 

Desa Manjapai 

Desa Bontobiraeng 

Desa Romanglasa 

Desa Katangka 



 

 

Desa Bulogading 

Desa Butegulung 

Desa Bontobiraeng Selatan 

Desa Kalebarembeng 

7. Bontomarannu Kelurahan Borongloe 

Kelurahan Bontomanai 

Kelurahan Romang Lompoa 

Desa Pakatto 

Desa Nirannuang 

Desa Sokkolia 

Desa Romangloe 

Desa Mata Allo 

Desa Bili-Bili 

8. Pattalassang Desa Timbusseng 

Desa Pattallassang 

Desa Pallantikang 

Desa Paccellekang 

Desa Sunggumanai 

Desa Panaikang 

Desa Je'nemadinging 

Desa Borongpa'la'la 

9. Bontonompo Selatan Desa Sengka 

Desa Tanrara 

Kelurahan Bontoramba 

Desa Tindang 

Desa Pa'bundukang 

Desa Salajengki 

Desa Salajo 

Desa Bontosunggu 

Desa Jipang 

10. Parang Loe Kelurahan Lannai 

Kelurahan Bontoparang 

Desa Barisallo 

Desa Lonjoboko 

Desa Belapunrangnga 

Desa Botokassi 

Desa Belabori 

11. Manuju Desa Pattallikang 

Desa Moncongloe 



 

 

Desa Tanakaraeng 

Desa Manuju 

Desa Tamalate 

Desa Bilalang 

Desa Tassese 

12. Tinggimoncong Kelurahan Malino 

Kelurahan Bulutana 

Kelurahan Gantarang 

Kelurahan Pattapang 

Kelurahan Bontolerung 

Kelurahan Garassi 

Desa Parigi 

13. Tombolo Pao Kelurahan Tamaona 

Desa Pao 

Desa Tonasa 

Desa Kanreapia 

Desa Tabbinjai 

Desa Mamampang 

Desa Erelembang 

Desa Bolaromang 

Desa Balasukka 

14. Tompobulu Kelurahan Malakaji 

Kelurahan Cikoro 

Desa Bontobuddung 

Desa Tanete 

Desa Garing 

Desa Rappoala 

Desa Datara 

Desa Rappolemba 

15. Biringbulu Kelurahan Lauwa 

Desa Tonrorita 

Desa Taring 

Desa Pencong 

Desa Parangloe 

Desa Lembangloe 

Desa Beru Tallasa 

Desa Borimasunggu 

Desa Batu Rappe 

Desa Batu Malonro 



 

 

Desa Julukanaya 

16. Bungaya Kelurahan Sapaya 

Desa Bontomanai 

Desa Mangempang 

Kelurahan Jenebatu 

Desa Buakkang 

Desa Rannaloe 

Desa Bissoloro 

17. Bontolempangan Desa Bontoloe 

Desa Julumate'ne 

Desa Paranglompoa 

Desa Bontotangnga 

Desa Bontolempangan 

Desa Pa'landingan 

Desa Ulu Jangang 

Desa Lassa-Lassa 

18. Parigi Desa Majannang 

Desa Jonjo 

Desa Manimbahoi 

Desa Sicini 

Desa Bilanrengi 

 

4. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

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

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

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

yang beragama Islam di bidang : 

a. Perkawinan 

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

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

1) Izin beristri lebih dari seorang; 

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

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

perbedaan pendapat; 

3) Dispensasi kawin; 

4) Pencegahan perkawinan; 

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6) Pembatalan perkawinan; 

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8) Perceraian karena talak; 

9) Gugatan perceraian; 

10) Penyelesaian harta bersama; 

11) Penguasaan anak-anak; 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 

yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 



 

 

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16) Pencabutan kekuasaan wali; 

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

seorang wali dicabut; 

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

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

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

bawah kekuasaannya; 

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

berdasarkan hukum Islam; 

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 

nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain.
4
 

b. Waris 

 Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

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

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan 
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seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan bagian 

masing-masing ahli waris. 

c. Wasiat 

 Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 

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

dunia 

d. Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

f. Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 

g. Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya. 

h. Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 

kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki 



 

 

(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 

karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

h. Shodaqoh 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

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

jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.
5
 

i. Ekonomi Syariah 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 

antara lain meliputi: 

1) Bank syari'ah; 

2) Lembaga keuangan mikro syari'ah; 

3) Asuransi syari'ah; 

4) Reasuransi syari'ah; 

5) Reksa dana syari'ah; 

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

7) Sekuritas syari'ah; 

8) Pembiayaan syari'ah; 

9) Pegadaian syari'ah; 

10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 

11) Bisnis syari'ah; 
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6. Fungsi 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi, antara lain sebagai berikut
6
 : 

a. Fungsi mengadili (Judicial Power) 

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan 

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural 

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

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. 

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi Pengawasan 

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di 

bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajaranya 

(vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap 
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pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA 

Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

d. Fungsi Nasehat 

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-

undang nomor 3 tahun 20060. 

e. Fungsi administratif  

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 

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

Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

f. Fungsi lainnya :  

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

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

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

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

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7 
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B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam 

Menentukan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Akibat 

Cerai Talak 

Mempertahankan ikatan perkawinan kerap sekali menjadi sebuah tantangan 

tersendiri dalam rumah tangga, tidak sedikit yang terguncang di tengah jalan 

diakibatkan pelbagai macam ancaman yang dapat menghancurkan ikatan perkawinan 

suami istri. Ikatan perkawinan akan beresiko menjadi rapuh sehingga akhirnya 

berakhir dengan perceraian.
8
 Perceraian ini terjadi akibat dari suami atau isteri yang 

tidak menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga mereka. Di antara hak 

dan kewajiban yang selalu dibawa ke pengadilan adalah hak tanggungan nafkah si 

suami kepada keluarganya.9 

Memberi nafkah adalah salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum 

Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 233. 

Pada ayat tersebut para suami mempunyai kewajiban untuk menjamin 

kebutuhan pangan dan sandang istri yang telah diceraikan sesuai dengan cara-cara 

yang patut sesuai dengan syariat Islam. 

                                                           
8
Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, “Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa 

Barat,” Jurnal Al-Manahij Vol. XII, No. 2 (2018), hlm. 264. 

9
 Hasanuddin Yusuf Adam Dan Mohammad Firdaus Bin Tokimin, “Keputusan Mahkamah 

Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum 

Positif Malaysia Dan Hukum Islam”, Media Syariah, Vol. 20, No. 2 (2018), h. 224. 



 

 

Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti oleh bapak fitrah mengatakan 

bahwa “yaa.. jadi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah, ini berkaitan dengan 

cerai talak ya “10 

 Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak toyyib 

yang menjelaskan:  

“Sebenarnya itu nak kami para hakim secara umum referensinya samaji 

dengan kamu pelajari, jadi nafkah madhiyah pada intinya itu kewajiban suami 

yang pas masih sama-samai na lalaikan, terus kalau nafkah iddah hak istri 

pada saat  menunggu selesai masa iddahnya dan kalau mut‟ah itu pemberian 

berupa barang sebagai pengganti supaya tidak terlalu bersedih di ceraikan, 

tapi selain tiga nafkah ini ada dibilang nafkah untuk anaknya.”
11

 

 Peneliti menarik kesimpulan secara umum kewajiban yang harus ditunaikan 

oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah 

sebagai berikut:   

1. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan 

dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat 

mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara 

cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. 

2. Nafkah iddah sebagai nafkah yang diberikan bekas suami setelah terjadinya 

perceraian. Maksud nafkah iddah atau nafkah cerai ialah tunjangan yang 

diberikan seorang pria kepada mantan istrinya sesuai dengan putusan 
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Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 

Gowa, 24 Februari 2023 
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M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawacara, Gowa, 

24 Februari 2023 



 

 

pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka, dalam Al-Qur‟an dan 

Hadis maupun hukum positif, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait kadar 

pemberian nafkah iddah yang diberikan.   

3. Nafkah mut‟ah adalah bentuk pakaian berupa atau harta oleh suami yang 

diberikan kepada istri yang diceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk 

menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan atau dengan 

pengertian lain bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. Mut‟ah juga 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh 

beberapa manfaat atau kesenangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pemberian mut‟ah seorang suami terhadap istri yang 

diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri 

dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita 

serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya. 

4. Nafkah anak yakni nafkah yang diberikan untuk keperluan anak, nafkah ini 

tentunya diberikan setelah terjadinya perceraian. Dimana hal tersebut tidak 

menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk 

mengajukan tuntutan atas nafkah anak.   

Berkaitan dengan pemberian nafkah pasca perceraian dalam hukum positif 

diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada 

ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 



 

 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri”
12

 selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 huruf a menjelaskan 

bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah dan meskipun 

nafkah ditunaikan suami berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah 

tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh 

dilalaikan.
13

 disisi lain pasal 80 ayat 6 menjelaskan bahwa sebagai istri dapat 

membebaskan suaminya dari kewajiban pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan 

biaya rumah tangga seperti biaya perawatan atau pengobatan istri dan anaknya, 

namun demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut maka suami tetap 

memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus ditunaikan kepada 

istrinya.
14

 

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk Nafkah Madhiyah yakni 

nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap 

istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan oleh suami 

dalam kurung waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah 

terutang, maka dari itu, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap 

suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII 

Pasal 41, hlm. 15-16. 

13
 Republik Indonesia, Kompilsi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 dalam Intruksi Presiden, 

hlm.11. 

14
 Republik indonesia, Kompilasi Hukum Islam bab XII pasal 80 ayat 6 dalam Intruksi 

Presiden Hlm.11. 



 

 

yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai 

yang tercantum dalam Shigat Thalaq. Kendati demikian, tidak dijelaskan secara 

eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam perihal diperbolehkan atau tidaknya 

menuntut nafkah lampau yang sengaja dilalaikan. Namun, penulis berpendapat 

bahwa nafkah anak maupun pemeliharaan anak (hadhanah) dibebankan kepada ayah 

dan menjadi tanggung jawabnya.   

  Sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti di atas, hal tersebut sejalan 

dengan hasil wawancara bersama bapak fitrah selaku hakim di Pengadilan Agama 

Sungguminasa mengenai dasar hukum pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah dan 

mut‟ah  sebagai berikut: 

 “ nah jadi yang pertama-tama itu yang saya mau bilang ada perma nomor 3 

tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian di situ diatur bahwa sedapat mungkin itu hakim memperhatikan 

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah bercerai, hal ini sinkronik 

dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk 

secara ex officio menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah 

terhadap cerai talak meskipun tidak di gugat apalagi digugat ” 
15

 

Analisis penulis berdasarkan wawancara tersebut mengenai pemberian nafkah, 

selain diatur dalam Perundang-Undangan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Angka 
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1, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah 

madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan 

kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana Surat Edaran 

Mahkamah Agung  No. 3 Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum pada putusan 

Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 918/Pdt.G/2022/PA.Sgm yang salah satu 

amarnya sebagai berikut: 

Menghukum pemohon dan mentaati kesepakatan pemohon dan termohon pada 

hasil mediasi sebagaimana tersebut dalam butir ke-3 kesepakatan sebagai berikut: 

1. Pemohon akan menyerahkan nafkah iddah dan nafkah mut‟ah kepada 

termohon, sebagai berikut: 

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 

bulan, selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 

1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

- Nafkah mut‟ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00. (lima ratus 

ribu rupiah); 

2. Bahwa pemohon akan menyerahkan nafkah iddah dan nafkah mut‟ah 

tersebut sebelum ikrar talak;
16

 

Selain itu hakim memiliki hak ex officio. Menurut subekti ex officio adalah hak 
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yang dimilikinya karena jabatannya dan tidak berdasarkan surat penetapan atau 

pengangkatan maupun atas permohonan.
17

 Jadi hak ex officio hakim merupakan hak 

dan kekuasaan hakim karena kedudukannya memberikan hak kepada istri meskipun 

tidak dalam tuntutan istri, dalam sidang perceraian yang diajukan oleh suaminya 

dalam perkara cerai talak. 

Pendapat selanjutnyanya dari bapak fitrah yaitu:  

“Nah itukan sekarang perdebatannya adalah putusan hakim harus 

argumentatif dan dapat di ukur toh karena kemarin-kemarin itu majelis hakim 

membertimbangkan hal tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan , nah 

kepatutan dan kelayakan itu di ukur dngan fakta dengan pengahsilannya 

suami dan fakta kebutuhan dasarnya istri, nah saya ini termasuk hakim yang 

menolak menetapkan itu nafkah madhiyah dan nafkah iddah berdasarkan 

jumlah hasil penghasilan, jadi kalau misal gajinya empat puluh juta tidak 

harus saya misalnya berpikir bahwa we saya harus kasih dia sepertigalah baru 

adil, kemudian sebenarnya ada 2 faktor  umum bahwa harus ada berdasarkan 

kemampuan suami dan standar hidup layak  kebutuan dasarnya istri karena 

menurut saya yang paling penting kebutuhan dasar terpenuhi atau tidak”.
18

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan mengenai dasar hukum 

penentuan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah terhadap perkara cerai 

talak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif dan hukum Islam. Namun 

beberapa peraturan tentang pemberian nafkah tersebut hanya mengatur mengenai 

kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya pasca perceraian dan 

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dalam memberikan pertimbangan terhadap 

penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama 
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berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Dua 

kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan 

antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang 

tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri, setelah diketahui penghasilan 

suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-

masing pihak. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang wajar dari biaya kehidupan 

sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan 

atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya. 

C. Faktor-Faktor Penghalang Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, 

Nafkah Iddah Dan Mut’ah Akibat Cerai Talak Di Pengadilan Agama 

Sungguminasa.  

Pensyariatan tanggung jawab suami terhadap istri bukan saja sepanjang waktu 

perkawinan, namun Islam masih memelihara dan menjaga hak istri dan anak-anak 

selepas terjadinya perceraian. Terhadap beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya perceraian antara lain disebabkan oleh kawin lari, istri yang bekerja dan 

terlalu sibuk kegiatannya sehingga mengabaikan tugas rumah tangga, pernikahan 

secara paksa, nafkah yang di berikan tidak mencukupi karena terjadi pemborosan, 

poligami, pernikahan seorang muslim dengan mukallaf, suami menghilang tanpa 

kabar dalam waktu yang lama, ketidakpahaman dan sikap suami istri tentang hak dan 

tanggung jawab dalam perkawinan, terlalu cemburu, tidak seimbang dalam 

kemampuan seksual, nusyuz antara suami istri serta karena adanya orang ketiga 



 

 

dalam rumah tangga. Selain itu, faktor perceraian turut berlaku apabila pasangan 

terlibat tindak pidana, murtad. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perceraian.
19

  

Pasca berakhirnya perkawinan antara pasangan suami istri menimbulkan 

konsekuensinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Istri 

berkewajiban melaksanakan masa iddahnya sebelum menikah dengan laki-laki lain, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan 

kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan 

konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Begitu pula dengan suami berkewajiban melaksanakan berbagai 

keharusan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti memberikan biaya pendidikan 

anak, memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah kepada istrinya. 

Dalam pasal 149 KHI menjelaskan beberapa kewajiban suami pasca perceraian 

karena talak, yaitu: 

a. Memberikan Mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, 

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nusyuz dan dalam keadaan tidak 

hamil; 
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c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al 

duhkul; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 

tahun.
20

 

 Selain itu, istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan suaminya pada saat 

menjalani masa iddah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 152 KHI yang 

menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya 

kecuali ia nusyuz. Dalam kenyataan empiris menunjukan tidak semua hak-hak 

tersebut diperoleh dengan baik oleh istri sehingga mengakibatkan terabaikan hak-hak 

yang seharusnya didapatkan. 

Bentuk peran yang dimainkan hakim dalam rangka melindungi hak perempuan 

yaitu dengan berbagai cara memberikan gambaran tentang hak-hak perempuan. 

Peranan hakim yang sering dilakukan dalam rangka memenuhi segala hak 

perempuan yaitu dengan mengarahkan supaya memasukan segala sesuatu yang 

menjadi miliknya dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan 

mempertimbangkan dua alasan, yaitu: Pertama, adanya tindakan-tindakan suami 

yang merugikan istri, Kedua, sikap nusyuz atau tidaknya seorang istri, jadi faktor 

yang menghalangi istri mendapatkan yaitu disebabkan oleh nusyuz istri terhadap 
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suaminya. 
21

 

Kenyataan sosiologis, hakim akan mempertimbangkan sikap istri dalam 

kehidupan rumah tangga yakni sikap nusyuznya. Nusyuz merupakan sikap atau 

tindakan istri yang tidak mematuhi dan mentaati perintah-perintah suami dalam hal 

yang wajar, seperti perintah supaya tidak keluar rumah tanpa ada izin suami dan 

alasan-alasan yang sesuai dengan syara‟. Apabila istri tidak menjalankan perintah 

suami maka akan menjadi alasan gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suaminya.
22

 

Oleh karenanya, hakim yang mengetahui adanya indikasi nusyuz dari istri, maka 

akan tidak akan bertanya lagi tentang nafkah yang tidak pernah diberikan selama 

masih dalam ikatan perkawinan, karena secara aturan fiqh istri tidak berhak 

mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu pula berkaitan dengan nafkah istri yang 

nusyuz juga dikecualikan oleh hakim untuk memberikannya. 

Dalam kasus perceraian seringkali perempuan terabaikan nafkah dari 

suaminya, baik nafkah iddah maupun nafkah madhiyah. Hal ini tentunya tidak 

terlepas disebabkan oleh karena faktor internal istri dan eksternalnya. Persoalan 

internal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

a. Perempuan tidak mengetahui hak-haknya 

b. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja 
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c. Sebagai istri terlalu marah pada suaminya 

d. Ada anggapan materialistik 

e. Istri ingin hidup bersama bukan uangnya 

Alasan lainnya yang menjadi faktor istri tidak menuntut nafkah dalam gugatan 

rekonvensinya atau dalam gugatan cerainya adalah dikarenakan istri hanya 

menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Istri tidak menginginkan uang 

berapapun yang diberikan oleh suaminya. 

Adapun faktor eksternal yang menjadi alasan hakim tidak memberikan nafkah 

kepada istri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh dua alasan: 

a. Hakim bersifat pasif, karena salah satu asas dalam hukum acara perdata 

adalah hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara, hakim hanya 

mengadili persoalan yang dibawa oleh para pihak yang berperkara. 

b. Biaya eksekusi lebih besar, nafkah istri yang nafkah iddah maupun nafkah 

madhiyah ditetapkan dalam putusan cerai talak maupun cerai gugat tidak bermanfaat 

tanpa dilaksanakan secara sukarela oleh suami pasca putusan dibacakan
23

 Selain 

karena istri nusyuz dan beberapa faktor internal maupun eksternal penghalang 

mendapatkan nafkah yang telah peneliti paparkan di atas, Bapak Thoyyib selaku 

hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa selama menangani perkara cerai talak 
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dan melakukan penentuan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca 

perceraian, menuturkan: 

“sebenarnya kalau dari segi faktor penghalang selama saya menangani perkara 

di Pengadilan ini tidak ada ji hanya saja secara umum ada keadaan istri 

sehingga tidak bisa mendapatkan nafkah karena nusyuz, kemudian kadang 

yang menjadi kendala kami itu ada kaitannya dengan suami tidak punya 

standar gaji”
24

 

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan tidak ada faktor yang 

menjadi penghalang dalam memberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah 

secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa, namun secara umum terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk 

mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan nusyuz. Namun, terdapat 

suatu keadaan yang menjadi hambatan seorang hakim dalam menentukan kadar 

nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian yaitu ketika suami tidak 

memiliki standar gaji yang menetap. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan dari hasil dari rumusan masalah, paparan mengenai hasil 

penelitian, serta hasil pemahaman analisis penulis, maka dalam skripsi ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Dasar hukum penentuan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah 

terhadap perkara cerai talak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif dan 

hukum Islam. Namun beberapa peraturan tentang pemberian nafkah tersebut hanya 

mengatur mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya pasca 

perceraian dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dalam memberikan 

pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal 

yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar 

istri. Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan 

kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun 

suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri, setelah diketahui 

penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan 

masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang wajar dari biaya 

penghidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu 

tertentu dan atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya. 

2. Tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam memberikan nafkah 



 

 

madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah secara khusus di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. Namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam 

keadaan nusyuz. Namun, terdapat suatu keadaan yang menjadi hambatan seorang 

hakim dalam menentukan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca 

perceraian yaitu ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian setelah penulis mempelajari beberapa referensi 

mengenai penentuan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut‟ah terhadap 

perkara cerai talak dan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan yakni di 

Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B, maka beberapa hal yang menjadi 

implikasi:  

1. Memberikan saran kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk turut 

berkontribusi menyebarluaskan informasi kepada lapisan masyarakat berkaitan 

dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. 

2. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara 

yang baik. Kewajiban tersebut harus selalu dilaksanakan, melalaikan kewajiban 

dengan tidak memberikan hak istri atas nafkahnya merupakan tindakan zalim. 

Dan jika selama pernikahan nafkah tersebut dilalaikan dan tidak ditunaikan 

maka dianggap hutang dan wajib untuk melunasinya.
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Gambar 1.1 

Surat Izin Penelitian 

 

 

  



 

 

 

Gambar 1.2 

Disposisi Surat Izin Penelitian 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Wawancara dengan Drs. M. Thayyib HP selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Wawancara dengan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H selaku Hakim di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB 

 




