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PEDOMAN LITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak  dilambangkan 

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Sa S es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J je ج

 Ha H ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Za R Er ر
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 Sin S Es س



 

xi 
 

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 za Z zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ه



 

xii 
 

 hamzah , apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

(). 

1. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

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 
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fathah dan wau Au a dan u 

 

 

2. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

3. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

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

5. 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 (-).  

6. 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. 

7. 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 
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(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

8. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

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

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

9. 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). 
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ABSTRAK 

Nama  :  Abd. Wahid 

Nim  :  10100114119 

Jurusan  :  Hukum Keluarga Islam 

Judul : Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama 

Pangkajene   

 

Dalam Penelitian dibahas tentang Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum di Pengadilan Agama Pangkajene. Hal ini mengingat bahwa Perma 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum masih menuai banyak Pro Kontra dikalangan para Pencari keadilan 

terkhusus beracara di Pengadilan Agama pangkajene  maka dari itu muncul 

pertanyaan ini : 1). Bagaimanakah implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 

Tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan 

Agama Pangkajene? dan 2). Bagaimanakah upaya hakim dalam menyelesaikan 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Pangkajene 

berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017?. 

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research deskriptif 

kualitatif  adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data 

kualitatif dengan mengelola data primer yang bersumber dari pengadilan Agama 

Pangkajene. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka hak-hak Perempuan yang masih 

sering dikesampingkan akan terlindungi dengan baik, dari mulai perempuan 

masuk pengadilan, sampai keluarnya putusan atau produk hukum dari Lembaga 

Pegadilan Agama Pangkejene.Sehingga dalam pelayan publik, proses 

persidangan, hingga putusan dapat dilaksanakan seadil-adilnya tanpa diskriminasi 

oleh pihak lain. 2. Upaya Hakim dalam implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017  

agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang 

berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di 

masyarakat patriarki. Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan 

putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi 

perempuan berhadapan dengan hukum..   

Implikasi penelitian Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang 

melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat 

menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan 

penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan 

dengan hukum dapat tercapai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat 

produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan 

kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 

menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang 

di berikan oleh Undang-Undang. 

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung 

di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Keabsahan produk-

produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu : 

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan.” 

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan 

yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lex specialis 

derogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 

hukum yang ersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan 
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memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian 

perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu pentinganya 

kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.
1
 

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 

Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan 

PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No. 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 

PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan 

penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan 

dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan 

menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam 

mengadili suatu perkara.  

Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional 

tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 

tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang 

menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan 

Perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang 

setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk 

jenis kelamin atau gender. 

Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk 

memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari 

diskriminasi dalam sistem peradilan. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap 

                                                           
1Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah 

Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004) h.278-279. 
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melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan 

jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta 

memastikan pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan 

secara berintegritas dan peka gender. 

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya : 

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 

b. Non diskriminasi 

c. Kesetaraan gender 

d. Persamaan di depan hukum 

e. Keadilan 

f. Kemanfaatan 

g. Kepastian hukum 

PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 

menjelaskan: 

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang 

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, 

atau perempuan sebagai pihak” 

PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di 

Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparatur 

Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. 

Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang 

menjadi wewenang Peradilan Agama yang sebagai besar salah satu pihaknya 

adalah kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan 90% 
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lebih dari sekitar setengah juta perkara yang diterima dan diputus oleh Peradilan 

Agama di Indonesia pada setiap tahunnya. 

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib 

memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan 

keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam 

perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya 

oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam mengadili perkara 

perceraian para Hakim wajib memahami niliai-nilai keadilan gender yang belum 

terakomodir oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku seringkali 

terabaikan oleh para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 

Sebagaimana telah di beritakan dalam info sekitar BADILAG, bahwa 

materi pelatihan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yaitu: 

1.   Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan. 

2. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim. 

3. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017. 

4. Contoh-contoh putusan yang pro gender dan bias gender. 

5. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender. 

Beberapa isu tentang hukum materil perkara antara lain meliputi porsi 

pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkara perceraian, 

hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, 

dan sebagainya.
2
 

Perceraian dalam Pengadilan Agama ada dua yakni permohonan ikrar talak 

dan cerai gugat. Didalam permohonan ikrar talak Hakim harus memperhatikan 

                                                           

2www.badilag.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2017. 
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beberapa hal untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Boleh atau 

tidaknya suami mentalak istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan 

setelah Pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan istri.  

Istri bukan obyek, istri mempunyai hak penuh dalam membela 

kepentingannya termasuk hak-haknya di persidangan dan istri berhak mengajukan 

bukti-bukti, duplik, gugatan rekonvensi, hal ini sesuai dengan asas equality before 

the law yang artinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama 

didepan hukum. dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 juga 

menjelaskan: 

“Terhadap penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), istri 

dapat mengajukan banding”. 

Equality before the law diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum, dan diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”. 

Dalam konsep equality before the law, Hakim harus bertindak seimbang 

dalam memimpin sidang di pengadilan, inilah norma yang melindungi hak asasi 

warga negara. 

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, Hakim juga harus memandang 

pihak istri untuk mendapatkan hak-haknya. Yaitu nafkah iddah dan nafkah 

mut‟ah, nafkah iddah yaitu dari kata „adad yang berarti menghitung. Maksutnya, 

perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. 

Pada masa iddah perempuan (istri) masih menjadi kewajiban suaminya 

untuk memberikan nafkah kepadanya, para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan 
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yang ditalak raj‟i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, 

para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga. 

Dinyatakan dalam kitab fiqh 4 madzhab yang diungkapkan oleh imam As 

Syairazy
3
 dan oleh Imam al Mawardy

4
 yaitu: 

ةٍ أَ  ةَ يجَِبُ للِْسَوْخَةِ المُطلََّقةَِ رَخْعِياً حُرَّ وْأمََّةٍ انَِّ النَّفْقةََ العِدَّ  

Artinya:  

Sesungguhnya nafkah iddah wajib atas orang suami terhadap istrinya yang 

ditalak raj‟i, baik dari wanita merdeka atau budak. 

Selain itu sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Abdur Rahman ibnu 

Muhammad dalam kitabnya yang mengutip pendapat para ulama masyhur yaitu 

تهََ   وَتجَِبُ الْمُتْعَةُ لمَِوْ طوُْعَةٍ طلََّقةَُ باَئنِاً أوَْ رَجْعِياً وَنقَضََتْ عِدَّ

Artinya:  

Wajib memberikan mut‟ah bagi suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, 

baik karena talak raj‟i maupun talak ba‟in dan telah habis iddahnya. Dan jika 

dilihat jauh lagi sebenarnya dasar perintah pemberian mut‟ah oleh suami kepada 

istrinya adalah karena faktor mukminat, bukan sebab faktor telah adanya 

persetubuhan. 

Mahkamah Agung RI dalam masalah ini juga sudah mengeluarkan 

yurisprudensinya, yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari Hakim 

terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak di atur di dalam Undang-

Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk 

menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dalam putusan Nomor: 137/K/AG/2007 

tanggal 30 Juli 2010, Mahkamah Agung telah menetapkan mut‟ah dan nafkah 

                                                           

3Imam As Syairazy, Al Muhadzdzab, jilid II, h.176 

4Imam Al Mawardy, Al Iqna‟ jilid II, h.177 
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iddah pada cerai gugat, dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah hanya dapat 

di berikan kepada perkara cerai talak, sebagaimana diatur pada dalam Pasal 149 

huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berisi: 

“Memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil.” 

Dalam Putusan Mahkamah Agung ini istri bisa memperoleh nafkah iddah 

dalam perkara cerai gugat. Karena istri yang menggugat cerai suami tidak selalu 

dihukum nusyuz, meskipun gugatan diajukan oleh istri namun secara ex offficio 

Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada 

bekas istri. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 

Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

berbunyi: 

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” 

Dan Pasal 149 hurub b Kompilasi Hukum Islam yang berisi: 

“Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil.” 

Dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya 

antara lain adalah istibra‟. Istibra‟ ini adalah masa menunggu bagi seorang wanita 

setelah mengandung. Apabila ada seorang laki-laki (suami) yang menginginkan 

wanita lain yang ingin dicampurinya, maka ia tidak boleh menggaulinya sampai 

dia istibra‟, jika wanita sedang hamil, maka sampai melahirkan dan jika tidak, 

maka dengan habisnya masa satu kali haidh. Istibra‟ ini juga menyangkut 
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kepentingan suami. Karena istri yang sedang melakukan istbra‟ guna mengetahui 

ia hamil atau tidak dari suaminya.
5
 

Hadist yang mengatur tetang istibra‟ diriwayatkan dari Abi Sa‟id 

bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda tentang 

tawanan wanita Authas: 

 لاَ يوَُطِّأْ حَامِلُ حَتَّى تضََعْ وَلاغََيْرُ حَتَّى تحَِيْصُ حَيْضَةً 

Artinya:  

“Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan 

wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali.” 

Dalam prakteknnya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara 

perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat), seorang istri tidak 

mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti 

mut‟ah dan nafkah iddah. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara 

perceraian (khususnya perkara cerai gugat) isti atau Penggugat tidak mendapat 

nafkah iddah dan mut‟ah, hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum 

perempuan yang berhadapan dengan hukum. 

Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya diangggap 

nusyuz atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapat kan hak-hak 

nya seperti nafkah iddah dan mut‟ah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh 

Subulus Salam jilid ke-3 halaman 166: 

 

 فإَنَِّ طلَبََ تاً لطَِلاَ قٍ نثُوُْزُ 

Artinya :  

“Permintaan ceriai adalah nusyuz” 

                                                           

5
Sunan Abi Dawud, 1998, Shahih Sunan Abi Dawud (VI/194, No. 2143) 
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Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan 

hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu 

Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai berikut: 

a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam 

Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis 

b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum 

tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender 

c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup 

di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara 

dan non diskriminasi. 

d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian 

internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Efektifas Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 

Pengadilan Agama Pangkajene” 

B. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Pangkajene 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017. Bagaimana 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang 

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama 

Pangkajene. 
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2. Deskripsi Fokus 

Skripsi ini Berjudul “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Pangkajene” . Untuk menghindari salah 

tafsir dalam memahami istilah atau kata-kata judul tersebut, maka penulis akan 

mengemukakan pengertian beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu : 

a. Efektifitas Peraturan adalah suatu aturan yang dapat berjalan dengan 

baik sesuai tugas,pokok, dan fungsi aturan tersebut dilakukan. 

b. Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 adalah Suatu aturan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang hak-hak perempuan dalam 

persidangan. 

c. Pedoman Mengadili Perkara adalah Suatu pegangan untuk 

melaksanakan suatu perkara sesuai peraturan yang berkara. 

d. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah Perempuan yang 

sedang terkait dalam hukum baik sebagai terdakwa,terlapor,saksi, dan 

korban. 

e. Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku 

kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan 

keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, perceraian, waris, 

wasiat, hibah, waqaf, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. 

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Pangkajene , 

judul skripsi ini adalah Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Pangkajene. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah putusan yang ditimbulkan dengan 
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adanya Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 

tersebut namun penyusun terlebih dahulu mencoba mengkaji upaya 

hakim dalam menyelesaikan perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017. 

C.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan data dan fenomena yang secara singkat digambarkan dan dari 

masalah pokok dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 

Tahun 2017 Tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan Agama Pangkajene? 

2. Bagaimanakah upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Pangkajene 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017?  

D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan 

yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebelum 

melakukan penelitian penulis telah mengkaji dan menelaah beberapa literatur 

yang berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya : 

Pertama, Silmi Mursida (C71214058), meneliti tentang “Analisis 

Mashlahah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum” dalam skripsi ini menerangkan 

tentang bagaimana sisi baik dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 di tinjau dari 

Mashlahah ajaran islam. 

Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, „Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” Tahun 2018, buku ini 
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merupakan buku tentang pedoman atau saku yang dibuat oleh Mahkamah Agung 

yang menererangkan tentang masalah yang diteliti 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu : 

1. Untuk mengetahui upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 

Tahun 2017 Tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan Agama Pangkajene. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan  skripsi penelitian yang 

dilakukan mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Menambah informasi atau pemahaman tentang implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang mengadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Pangkajene. 

2. Kegunaan ilmiah penulis berharap dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang berada 

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene dan memberikan 

memberi gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di 

Indonesia pada masyarakat mengenai perempuan berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan Agama tambahan ilmu pengetahuan mengenai 

perempuan berhadapan dengan hukum. 
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3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan umtuk 

menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk 

meneliti lebih lanjut tetntang masalah yang di bahas dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Perempuan 

A. Menurut KBBI 

Orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, 

melahirkan anak, dan menyusui; wanita. 
6
 

B. Menurut Para Ahli 

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang 

berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling 

besar. Namun menurut Zaitunah Subhan (2004:19) kata perempuan berasal dari 

kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran 

istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa 

Sansekerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita 

mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. 

Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam 

bahasa Belanda, wun dan schendalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai 

arti like, wish,desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya 

adalah wanted(dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah who is being wanted 

(seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini. Para ilmuwan seperti 

Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun 

spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak 

menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.
7
 

 

 

                                                           
6 https://kbbi.web.id/perempuan  di akses pada tanggal 23 desember 2018  

7
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequen

ce=4 di akses pada tanggal 23 desember 2018 

https://kbbi.web.id/perempuan
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequence=4
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequence=4
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C.  Menurut Psikologis 

Definisi Wanita menurut ahli psikologi ialah perempuan dewasa; kaum 

putri (dewasa) yang berada pada rentang umur 20-40 tahun yang notabene dalam 

penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area 

rentang umur di masa dewasa awal atau dewasa muda. 12 Istilah adult atau 

dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh 

menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.
8
 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan 

A.  Pengertian perlindungan hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak 

tersebut.
9
 

 

                                                           
8http://idr.uin-antasari.ac.id/7427/5/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 23 desember 

2018  
9http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 23 desember 2018  

http://idr.uin-antasari.ac.id/7427/5/BAB%20II.pdf
http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf
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B. Hak-hak perempuan 

CEDAW diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 

1984 Tentang Pengesahan Convention on Elimination of All Forms of 

Discrimation Againts Women, hanya tiga tahun setelah instrument hukum 

internasional Hak Asasi Perempuan tersebut dinyatakan berlaku.   

Hak –Hak Perempuan yang diatur dalam CEDAW: 

1. Definisi tentang Diskriminasi (pasal 1)   

2. Tanggungjawab negara menghapuskan diskriminasi (Pasal 2), termasuk 

diantaranya 

a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan 

dalam undang undang dasar. 

b. Membuat peraturan dan sanksi-sanksi yang melarang semua 

diskriminasi terhadap perempuan 

c. Langkah-langkah legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan 

undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan 

praktekpraktek yang diskriminatif terhadap perempuan. 

3. Pengembangan dan pemajuan perempuan di semua bidang, khususnya 

dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, (Pasal 3) 

4. Tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara 

Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan 

perempuan secara “de fakto” tidak dianggap sebagai diskriminasi (Pasal 4) 

5. Mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya  (Pasal 5 ), termasuk 

Pendidikan keluarga yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, 

serta pengakuan tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan 

6. Kewajiban negara menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi 

pelacuran perempuan (Pasal 6) 
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7. Hak  perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan (Pasal 7)  

8. Hak Memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili 

Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi 

dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional (Pasal 8) 

9. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah 

atau mempertahankan kewarganegaraannya (Pasal 9) 

10. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan 

(Pasal 10) 

11. Hak yang sama di bidang pekerjaan, (Pasal 11) termasuk profesi, upah dan 

tunjangan, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam 

kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi, cuti hamil dan 

pelayanan sosial yan menungkinkan orang tua  dapat mengkombinasikan 

kewajiban keluara dan pekerjaan 

12. Hak yang sama atas Kesehatan (Pasal 12) termasuk hak khusus perempuan 

layanan kesehatan, gizi dan dukungan saat hamil dan menyusui 

13. Hak Atas yang sama dibidang ekonomi (Pasal 13) termasuk tunjangan 

keluarga, kredit dari Bank dan hak untuk ikut rekreasi, olah raga dan 

budaya 

14. Hak-hak Perempuan Pedesaan (Pasal 14) 

15. Hak atas persamaan di muka Hukum (Pasal 15) 

16. Hak untuk tidak didiskriminasi dalam perkawinan dan keluarga (pasal 

16)
10

 

C. Pendampingan kasus terhadap perempuan 

Setelah era reformasi, perjuangan untuk mengadopsi perlindungan hak 

perempuan dalam peraturan perundang-undangan berjalan dengan pesat. 

                                                           
10http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/HAM-PEREMPUAN-

DAN-HAK-KONSTITUSIONAL_final.pdf di akses pada tanggal 23 desember 2018  

http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/HAM-PEREMPUAN-DAN-HAK-KONSTITUSIONAL_final.pdf
http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/HAM-PEREMPUAN-DAN-HAK-KONSTITUSIONAL_final.pdf
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Meskipun peraturan perundangundangan memiliki norma hukum umum dan 

abstrak -dalam artian ditujukan untuk setiap orang tanpa kecuali, 79 termasuk 

tidak untuk mengatur jenis kelamin tertentu, terdapat serangkaian undang-undang 

di Indonesia yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan, antara 

lain: 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), yang 

menyebutkan beberapa bentuk kekerasan yang rentan dialami perempuan, 

di antaranya perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, dan 

perdagangan perempuan 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, yang menyebutkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran 

secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara 

paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain sebagai bentuk-bentuk 

tindak pidana dalam kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur perlindungan bagi 

setiap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang 

mengatur perlindungan perempuan dari kehilangan kewarganegaraan 

dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

yang antara lain merumuskan hak-hak perempuan penyandang disabilitas. 

9. Berbagai undang-undang lainnya yang secara tidak langsung mempunyai 

muatan yang melindungi hak perempuan.
11

 

3. Proses penanganan kasus perempuan menurut perma No.3 tahun 2017 

Dalam Perma No. 3 Tahun 2017 terdapat pasal-pasal yang menjunjung 

kesetaraan dan keadilan, antara lain:  

1. Pasal 5 

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum hakim tidak 

boleh:  

a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, 

menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum;  

b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan 

menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya 

maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;  

                                                           
11

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Peradilan

%20Pidana%20Terpadu%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.2

018.pdf di akses pada tanggal 23 desember 2018  

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Terpadu%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.2018.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Terpadu%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.2018.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Terpadu%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.2018.pdf
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c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau 

latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan 

pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan  

d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang Stereotip Gender.   

2. Pasal 6  

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: 

a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan Stereotip Gender dalam 

peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis; 

b. Melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau hukum 

tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;  

c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang 

setara dan non-diskriminasi; dan  Mempertimbangkan penerapan konvensi 

dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang 

telah diratifikasi. 

3. Pasal 7  

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau 

menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum 

yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, 

mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang 

seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 

4. Pasal 8  

1. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang 

kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan, 

2.  Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk 

melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau 

permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

3. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:  

a. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia; 

b.  Bebas dari pandangan Stereotip Gender;  

c. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian 

yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender 

Disamping terdapat pasal-pasal yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, 

dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tercantum pula sebuah pasal yang memberikan 

perlakuan istimewa (special treatment) terhadap perempuan, yaitu Pasal 4. Dalam 

pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan Gender dan non-

diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: 

1. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; 

2. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses 

keadilan; 

3. Diskriminasi; 

4. Dampak psikis yang dialami korban; 

5. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 

6. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; 

7. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
12

 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatur agar hakim menerapkan prinsip 

kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum.  

                                                           
12

http://repository.unika.ac.id/16339/4/14.C1.0083%20RAHARDIANTI%20KUSUMO%

20ASTUTI%20%285.15%25%29.BAB%20III.pdf diakses pada tanggal 23 desember 2018  

http://repository.unika.ac.id/16339/4/14.C1.0083%20RAHARDIANTI%20KUSUMO%20ASTUTI%20%285.15%25%29.BAB%20III.pdf
http://repository.unika.ac.id/16339/4/14.C1.0083%20RAHARDIANTI%20KUSUMO%20ASTUTI%20%285.15%25%29.BAB%20III.pdf
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Dalam hal ini yang harus dilakukan hakim di persidangan perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:  

1. Dalam pemeriksaan perkara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi 

fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan 

ketidaksetaraan status sosial di masyarakat, yang mengakibatkan 

adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama 

jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi.  

2. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi 

kuasa antara para pihak yang berperkara yang mangakibatkan 

korban/saksi tidak berdaya. 

3. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat 

kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.  

4. Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis dan fisik serta 

ketidakberdayaan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum 

dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain 

seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui surat 

keterangan psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius 

seperti gangguan jiwa, melalui visum et repertum psychiatrium agar 

dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga 

ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan 

dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.  

5. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak 

siap bertemu dengan pelaku maka hakim dapat memerintahkan pelaku 

untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan 

melalui audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan 
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lainnya (rekaman video, dll) agar perempuan korban dapat 

memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma.  

6. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah 

dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum 

dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang 

merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan 

pengalaman atau latar belakang perempuan berhadapan dengan 

hukum.  

7. Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan 

perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan 

pendamping. 

8. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan 

hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi 

pada perempuan di masyarakat patriarki. Dengan demikian Hakim juga 

dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari 

keadilan, dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum.  

Selain hal diatas terdapat juga hal yang seharusnya tidak dilakukan hakim 

di persidangan, yaitu sebagai berikut:  

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, 

menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan 

hukum.  

2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan 

menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya, 

maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.  
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3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman 

atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk 

membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.  

4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip 

gender. Dengan diaturnya hal-hal diatas, diharapkan diskriminasi dan 

stereotip gender terhadap perempuan berhadapan dengan hukum 

khususnya di pengadilan dapat berkurang serta pelaksanaan pengadilan 

dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Sehingga tidak 

menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dampak psikis 

maupun fisik
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), h.40. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

studi kasus. Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan 

bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di 

lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada 

dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan 

deskripsi tentang objek penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, dalam hal ini Kantor 

Pengadilan Agama Pankajene, pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh 

penulis. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan 

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan 

masalah yang akan diteliti.  

2. Pendekatan teologi normatif (syar‟i) 

Yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubunganya dengan 

masalahyang akan diteliti. 

 

 



 

26 
 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif merupakan jenis data yang mengkategorikan data secara 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 

Ketua,Wakil Ketua,Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, atau 

orang-orang yang secara langsung terkait dengan perkara, baik pihak-pihak 

materil maupun pihak-pihak formal yang terdiri atas kuasa hukum atau kuasa 

insidentil. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia pada instansi atau 

lembaga tempat penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai 

bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

Tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden 

yaitu pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Sasaran wawancara 

informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan bisa 

menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna 
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dalam memahami apa yang sedang terjadi dalam hal ini bertukar informasi dan 

ide melalui proses tanya jawab dengan hakim serta pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan penelitian. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundangundangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fonemena alam 

maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang 

dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 

pertanyaan. 

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

dengan sumber data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu 

diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 

diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data 

adalah sebagai berikut: pertama, adalah identifikasi data, yaitu melakukan proses 

klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data 

primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. 
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Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka 

pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa 

dan menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah 

dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat di pertanggung jawabkan. 

Ketiga, Verifikasi data yakni meneliti keabsahan data. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan 

masalah berdasarkan data yang diperoleh.Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya 

menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kembal 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum lokasi penelitian 

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene 

Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di 

ProvinsiSulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten 

ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km², tetapi setelah diadakan analisis bersama 

Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 Km² dengan luas 

wilayah daratan 898,29 Km² dan wilayah laut 11.464,44 Km².Berdasarkan letak 

astronomi, Kabupaten pangkajene, dan kepulauan berada pada 11.00‟ Bujur 

Timur, dan 040. 40‟ – 080. 00‟ Lintang Selatan. 

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene, dan 

Kepulauan12.362,73 Km2 (setelah diadakan analisis Bakosurtanas) untuk wilayah 

laut seluas 11.464,44 Km2, dengan daratan seluas 898,29 Km2, dan panjang garis 

pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang 

dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 

kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan 

terletak di wilayah kepulauan.
14

 

 Untuk wilyah Hukum sendiri Pengadilan Agama Pangkajene  merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama. Tugas 

pokok Pengadilan Agama Pangkajene  adalah sebagai berikut: 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum 

lainnya. 

 

                                                           
14

 https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/12 di akses pada tanggal 17 April 2020  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkajene
https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/12
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B. Profil  Pengadilan Agama  Pangkajene 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkajene 

Pengadilan Agama Pangkajene telah melalui perjalanan sejarah yang cukup 

panjang. Pertama kali Qadhi terbentuk dipangkajene pada tahun 1915 dengan 

ketuanya ( petta Qadhi pertama ) ialah Andi Calla Dg. Mabbate dengan panitera ( 

juru tulis ) ialah Ambo Rappung Dg. Patalle dan H. Kallasi Dg. Maloga. Adapun 

hakimnya (Leden) adalah  K.H. Muslimin, H.Husain,dan H. Muh. Said. Wilayah 

yuridiksi Qadhi pada saat itu meliputi onderafdeling pangkajene yang terdiri dari 

7 adat gemenschap yaitu Pangkajene, Bungoro, Labbakkang, Segeri, Mandalle 

dan Balocci. 

Adapun wilayah kepulauan pada waktu ituberstatus sebagai bagian dari 

stadagemente Makassar (Kotamadya Ujung Pandang yang sekarang dikenal 

dengan Kota Makassar). Volume perkaranya setiap tahun rata-rata 100 perkara. 

jenis perkara yang ditangani pada umumnya terdira dari pewarisan, talak, cerai, 

rujuk, maskan dan hibah. Pada saat itu, pengadilan (qadhi) berkantor dibawah 

kolom rumah petta Qadhi (ketua). 

Kemudian pada tahun 1945, H. Andi Hasan Dg. Pawawo diangkat sebagai 

petta Qadhi kedua menggantikan petta Qadhi yang pertama (Andi Calla) dengan 

paniteranya ialah H. Kallasi Dg. Maloga serta leden-nya (hakimnya) adalah H. 

Abd. Rahman, H. Mas‟ud dan H. Baharuddin. Wilayah yuridiksinya tidak berubah 

masih tetap sama dengan masa Andi Calla dan wilayah kepulauan tetap berada 

dalam wilayah stadagemente Makassar. 

Pada tahun 1953, terbentuklah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan.  Keberadaan KUA Kecamatan  ini, maka tugas-tugas Qadhi diambil 

alih oleh KUA Kecamatan. Dengan demikian, wewenang Qadhi tidak ada lagi 

(Qadhi tidak berfungsi lagi). Kevakuman ini berlangsung beberapa tahun hingga 

terbentuknya Pengadilan Agama /Mahkamah Syar‟iyah pada  tanggal  6 Maret 

1958. Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar‟iyah Pangkep ini 
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bersamaan dengan  pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di 

wilayah Sulawesi lainnya,  Nusa Tenggara, Maluku dan Irian barat. 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Pangkep di Pangkajene 

terbentuk berdasarkan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal  6 

Maret 1958. Adapun ketuanya yaitu K.H. Abd. Hannan dengan panitera Abd. 

Karim dan H. Baharuddin dengan hakim-Hakimnya yaitu K.H. Syuaib Maggang 

dan K.H. Burhanuddin dan dibantu oleh 7 orang Hakim anggota Honor masing-

masing H. Kallasi Dg. Maloga, H. Muh. Syarif, K.H. Muh. Said, 

Abubakkaruddin, K.H. Hasan, K.H. Muh. Arsyad, dan Muh. Said. 

Berikut daftar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dari masa ke masa hingga 

saat ini: 

1. K.H. Abd. Hannan (1958-1964) 

2. K.H. Burhanuddin (1964-1976) 

3. K.H. Husain Hamzah (1976-1986) 

4. Drs. Muh. Saleh Hasanuddin (1986-1990) 

5. K.H. Mudatsir Roci, M.A. (1990-1998) 

6. Drs. H. Abdul Rahman Baso (2004-2005) 

7. Drs. H.M. Nahiruddin Malle, S.H. M.H. (2005-2008) 

8. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2008-2012) 

9. Drs. Suryadi, S.H., M.H. (2012-2014) 

10. Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. (2015-2017) 

11. Ahmad Jamil, S.Ag. (2019-2020) 

12. Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H., M.H. (2020-sekarang) 
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2. Alamat dan Stuktur Organisasi  Pengadilan Agama Pangkajene 

Pengadilan Agama kelas 1B  Pangkejene dan Kepuluan JL. Poros Makassar 

Pare-Pare, Mattampa Bungoro Kabupaten Pangkep dan memiliki stuktur 

Organisasi sebagai berikut: 

1. Ketua Pengadilan Agama    11. Bendahara 

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama   12. Panitera 

3. Hakim       13. Panmud Gugatan 

4. Sekretaris      14. Panmud Permohonan 

5. Kasubbag Umum dan Keuangan   15. Panmud Hukum 

6. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala   16. Panitera Pengganti 

7. Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan  17. Jurusita 

8. Pranata Komputer     18. Jurusita Pengganti 

9. Pustakawan      19. Pranata Peradilan 

10. Arsiparis 

Dari tupoksi hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan maka dapat dipahami bahwa 

jantung pengadilan adalah hakim. (Waka MA Non Yudisial: Hakim tidak terikat 

jam kerja). Dari Tupoksi dibuat Job Discription untuk masing-masing pegawai 

dan SKP dan supaya terkoordinasi dengan alur yang jelas dan waktu yang terukur 

disusun SOP untuk setiap tahap dalam proses pelayanan. 



 

33 
 

                    Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkajene 

1. Tugas Pokok/Kewenangan : 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

1. Perkawinan (22 Jenis Perkara), Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, 

Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-

usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan 

anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, 

Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan 

orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali 

2. Ekonomi Syari‟ah ( 11 Jenis Perkara): Bank syari‟ah, Bisnis syari‟ah, Asuransi 

syari‟ah, Sekuritas syari‟ah, Pegadaian syari‟ah, Reasuransi syari‟ah, 

http://pta-bengkulu.go.id/images/kepegawaian/strukturpta2017 juli.jpg
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Reksadana syari‟ah, Pembiayaan syari‟ah, Lembaga keuangan mikro syari‟ah, 

Dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah, Obligasi syari‟ah dan surat berharga 

berjangka menengah syari‟ah. 

3. Waris: Gugat waris dan Penetapan ahli waris. 

4. Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, dan lain-lain. 

     (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan  Undang-Undang Nomor 

3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dll). 

2. Fungsi : 

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1.  Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 

masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. 

Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); 

2.  Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : 

Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang 

No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang; 

3.  Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 

peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); 

4.  Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, 
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kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan 

memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan 

Bidang Umum); 

5.   Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 

diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

6.  Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991. 

 

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkajene 

VISI Pengadilan Agama Pangkajene adalah: 

 "Mewujudkan Pengadilan Agama Pangkajene Yang  Agung" 

Misi Pengadilan Agama Pangkajene adalah: 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat,biaya ringan, dan transparansi. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur Peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 

efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pangkajene 

melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim. 
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3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

4. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Meningkatnya kualitas pengawasan. 

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pangkajene 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene meliputi seluruh wilayah 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 13  kecamatan, dimana 9 

kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4  kecamatan terletak di wilayah 

kepulauan. 

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, 

Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur 

wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu : 

1.  Wilayah Daratan 

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, 

Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma‟rang, Kecamatan 

Segeri, Kecamatan Minasa Te‟ne, Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan 

Mandalle. 
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2. Wilayah Kepulauan 

Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan yaitu : Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang 

Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, dan Kecamatan Liukang 

Tangaya.
15

 

Gambar Wilayah Yuridiksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 

Tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di 

Pengadilan Agama Pangkajene. 

Dalam praktiknya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum sangatlah luas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 pada Bab III berisi tentang proses berperkara dimana pelayanan publik, 

pemeriksaan perkara, hingga putusan dalam mengadili perkara perceraian 

                                                           
15 https://pa-pangkajene.go.id/Porta pengadilan Agama pangkajene,profil pengadilan 

agama pangkajene diakses Pada tanggal 12 maret 2021 
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termasuk dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017. Seperti yang telah disampaikan hakim Pengadilan Agama 

Pangkajene bahwa perma bukan hanya hasil dari putusan hakim, tetapi 

bagaimana perempuan berperkara datang, proeses persidangan, hingga 

mendapatkan keputusan yang adil dan non diskriminasi itu adalah 

implementasi perma yang telah di implementasikan di Pengadilan Agama 

Pangkajene. 

Menurut peneliti implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 pada Pasal 2 tidak hanya pada proses persidangan saja, tetapi dari 

mulai perempuan masuk pengadilan, pelayan publik yang diberikan pada 

perempuan yang sedang menyelesaikan perkara di pengadilan, pemeriksaan 

perkara dalam proses persidangan, hingga dalam putusan yang menjadi 

produk hukum. Begitu dalamnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 dalam menjaga hak-hak perempuan. Kemudian telah disebutkan 

pada Peraturan Mahkamah Agung perempuan yang dimaksud adalah 

perempuan yang sedang menghadapi proses hukum, perempuan sebagai 

korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dimana 

dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menangani perkara 

perempuan yang sedang menjadi pihak berperkara. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 1 

Ayat (1) disebutkan: Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan 

yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan 

sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. 

a. Pelayanan publik pada Pengadilan Agama Pangkajene 

 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (7) 

berbunyi: Standar pelayanan adalah tolok ukur yang  dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
106

 Pelayanan 
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publik meliputi pendaftaran perkara, keterbukaan informasi, fasilitas umum yang 

memenuhi standar pelayanan di pengadilan. 

 Dalam pelayanan publik yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi 

masyarakat awam atau bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan pada Pasal 4 

ayat (3) penyediaan posbakum pengadilan. Pos bantuan hukum adalah salah satu 

fasilitas yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama, dimana dengan adanya 

posbakum ini sangat memudahkan para pencari keadilan, terutama untuk 

perempuan atau orang- orang yang buta hukum. Adanya posbakum menjadi salah 

satu bentuk dari pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum. Dalam pelayanan publik kenyaman memang hal pertama yang harus 

didapatkan, semua fasilitas dipenuhi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan 

bagi para pihak berperkara. Menurut salah satu anggota posbakum di Pengadilan 

Agama Pangkajene Fahmi Ade Muliadi,S.H. adanya keterbukaan informasi 

memberikan ruang untuk mempermudah para pihak berperkara untuk konsultasi, 

memberikan masukan, juga dalam pembuatan dokumen yang diperlukan dalam 

persidangan secara gratis dan mudah karena adanya akses online yang disediakan 

di website Pengadilan Agama Pangkajene. 

 Semenjak tahun 2019 sampai tahun 2021 ini Perkara perceraian 

mendominasi di Pengadilan Agama Pangkajene, dan cerai gugat merupakan kasus 

yang lebih banyak dari pada cerai talak.dari sini dapat dilihat, kebanyakan 

perempuan yang mengajukan gugatan. Bisa disimpulkan untuk sekarang 

perempuan difasilitasi dalam menegakkan keadilan, dimana setiap pengadilan 

telah menyediakan pos bantuan hukum. Sehingga pos bantuan hukum ini sangat 

membantu perempuan-perempuan dalam mengajukan perkara pada pengadilan. 

Dari mulai konsultasi, pembuatan surat, alur persidangan semua akan informasi 

tentang jalannya persidangan bisa didapatkan. Adanya pelayan terpadu satu pintu 

juga mempermudah pihak berperkara dalam mendaftarkan kasusnya pada 

pengadilan. Luasnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tidak 
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hanya pada pelayanan publik yang diberikan, tetapi juga pada proses pemeriksaan 

perkara dan putusan. Penerapan pada pos bantuan hukum sangat membantu para 

pihak berperkara yang memerlukan bantuan. Selain pos bantuan hukum. Selain 

bantuan dari pengadilan sebelum berperkara pengadilan juga memudahkan 

perndaftaran bagi pihak yang akan mengajukan perkaranya. Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu merupakan terobosan terbaru pengadilan dalam memudahkan pihak 

berperkara dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu pada pasal 2 tujuan PTSP yaitu: memberikan perlindungan 

dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; 

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan 

terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 

masyarakat.
108

 Selain pendaftaran, pengadilan juga menyediakan fasilitas yang 

menjamin kenyamanan para pihak berperkara, terutama perempuan. Dimana 

pengadilan menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui, ruang bermain 

anak, dan juga kamar mandi yang khusus untuk perempuan sendiri. Seperti yang 

disampaikan oleh hakim Andi Tenri Sucia, S.H. bahwa pelayanan publik sangat 

penting agar para pihak berperkara mendapatkan kenyamanan selama proses 

berpekara sedang dijalani. Pelayanan publik yang mencakup pos bantuan hukum, 

proses pendaftaran melalui PTSP, dan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan 

Agama sudah sesuai strandar Mahkamah Agung.  

b. Proses persidangan pada Pengadilan Agama Pangkajene 

 Peraturan Mahkamag Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah mengatur proses 

pemeriksaan perkara pada BAB III Pasal 4 memerintahkan agar hakim 

mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Kemudian pada 

Pasal 5 hakim dilarang menunjukan sikap merendahkan, menyalahkan atau 

mengintimidasi perempuan, tidak membenarkan terjadinya diskriminasi pada 

perempuan menggunakan budaya, adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun 

penafsiran bias gender, bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengandung 

stereotip gender. Kemudian ada pada Pasal 7 hakim harus menegur atau 



 

41 
 

mencegah para pihak berperkara yang bersikap merendahkan, menyalahkan dan 

mengintimidadi perempuan berhadapan dengan hukum selama proses 

pemeriksaan persidangan. Seperti yang disampaiakan hakim Ilyas S.Hi.,M.H. di 

Pengadilan Agama Pangkajene bahwa pertimbangan lahirnya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak lepas dari komunitas bahkan 

lembaga-lembaga yang mengatas namakan gender yang ikut berperan 

menyuarakan hak asasi manusia dan juga keadilan untuk perempuan atau yang 

berbau gender. Sehingga ruang perempuan untuk mendapatkan keadilan semakin 

kuat. 

 Pada pemeriksaan perkara, di dalam persidangan hakim memeriksa perkara 

dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan non- diskriminasi. Mencegah 

diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan 

identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya 

diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk 

meperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, 

memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong 

persamaan, kesetaraan, dan keadilan melalui langkah-langkah proaktif, serta 

meningkatkan persamaan de-facto wanita dan pria
111 

 
Hakim Ilyas.S.Hi, M.H. juga menyampaikan dalam cerai gugat di 

Pengadilan Agama nafkah iddah dan mut‟ah tidak gugur dan tetap sama, di 

hadapan hukum tetap sama sehingga mendapatkan kesempatan menjawab, 

mengajukan duplik, mengajukan alat bukti, bahkan perempuan boleh didampingi 

oleh selain kuasa hukum. 

 Hakim Andi Tenri Sucia, S.H. menyampaikan bahwa dalam materi atau 

muatan peraturan ini mengatur tentang hak-hak perempuan yang berhadapan 

dengan hukum khususnya di Pengadilan Agama, mulai dari mendapatkan 

pelayanan, informasi, hingga menjalankan persidangan. Dominannya cerai gugat 

yang dilakukan oleh pihak perempuan didasari rasa sebagai korban ataupun 

mendapatkan kerugian dalam berumah tangga, sehingga tidak heran data yang 
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didapatkan dari peneliti bahwa cerai gugat oleh pihak perempuan itu lebih banyak. 

Untuk menghindari tindak diskriminasi pada saat proses pemeriksaan dalam 

persidangan peraturan ini telah mengatur dalam Pasal 7. Seperti yang disampaikan 

oleh Andi Tenri Sucia, S.H. deskriminasi ataupun intimidasi selalu dicegah oleh 

hakim saat melaksanakan proses pemeriksaan, pada saat persidangan hakim selalu 

menghimbau tata cara bertanya,ataupun pernyataan yang dikeluar apalagi 

mengenai perkara-perkara asusila, sehingga tidak merendahkan, mengintimidasi 

bahkan menyakiti perasaan pihak berperkara, khususnya perempuan. 

 Dalam mengadili perkara perempuan yang sedang berhadapan dengan 

hukum perma ini telah mengatur pada Pasal 6 dimana hakim mengadili perkara 

perempuan harus mempertimbangkan kesetaraan gender, menggali nilai-nilai 

hukum, kearifan lokak dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk 

menjamin kesetaraan gender dan menghindari dikriminasi. Seperti yang 

disampaikan oleh hakim senior Ilyas,S.Hi,M.H yang pernah menangani kasus 

nafkah dengan perempuan sebagai penggugat, namun tetap mendapatkan nafkah. 

Adanya peraturan ini banyak hakim yang melakukan penemuan terhadap kasus-

kasus perceraian dibidang perkawinan tentang hak-hak perempuan setelah 

diceraikan, sehingga adanya peraturan ini sebagai payung hukum dan penguat 

hak-hak perempuan yang semakin terjamin. Hakim Andi Tenri Sucia, S.H.. 

menyampaikan bahwa implementasi tujuan peraturan ini ada pada Pasal 3 c yang 

menjamin akses kesetaraan dalam memperoleh keadilan itu bisa akses informasi, 

askses pelayanan, hingga keadilan saat mendapatkan putusan. Dalam substansinya 

cerai talak yang mana seorang isteri menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran, 

dalam proses pemeriksaan perempuan juga terbukti  melakukan  perslingkuhan,  

sehingga  hakim  memutuskan  untuk tidak memberi nafkah iddah karena 

nusyuznya perempuan berselingkuh, tetapi hakim tetep meberikan nafkah mut‟ah 

untuk istri tersebut. Di Pengadilan Agama Pangkajene , ikrar talak dilakukan saat 

pihak laki-laki sudah memberikan semua kewajibannya terhadap mantan istrinya. 

Sehingga sidang ikrar talak dapat ditunda sampai pihak laki-laki membayar 

kewajiban nafkah pada mantan istri. 
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 Hakim Andi Tenri Sucia, S.H.  semenjak dia menjadi hakim di Pengadilan 

Agama pangkajene beliau menyampaikan dulu sebelum ada perma perempuan 

tidak mempunyai payung hukum yang pasti, adanya perma ini akhirnya hakim 

menemukan penemuan-penemuan hukum dalam kasus perceraian khususnya 

pemberian nafkah dan juga hak-hak mantan istri yang terdapat pada turunan 

Perma Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Sema Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum 

Kamar Agama. Sehingga aturan ini berdiri untuk melindungi secara hukum hak-

hak yang harus diperoleh perempuan. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa 

dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim di lakukan 

penuh dengan kecermatan dan ketelitian.
112

 Selain dalam Sema dasar hukum hak 

ex officio juga ada pada: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf a 

yang mana gugatan perceraian atas permohonanan penggugat ataupun 

tergugat pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung 

oleh suami. 

b. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa bekas istri 

berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali istri nusyuz. 

 Seperti yang disampaikan Hakim Andi Tenri Sucia, S.H., beliau juga 

menyampaikan pada pihak perempuan apa saja hak-hak yang dia dapatkan. Dalam 

menyampaikan hak ini bukan berarti hakim tidak impersial, tetapi selain 

mengadili hakim juga memberikan informasi pada para pihak agar proses 

pemeriksaan berjalan dengan lancar. Ketika perempuan sama sekali tidak 

mengajukan hak-haknya hakim mempunyai hak officio untuk memberikan hak 

yang seharusnya didapatkan oleh perempuan tersebut. Menurut Subekti bahwa 

Hak ex officio berasal dari Bahasa Latin, ambeteshalve bahasa Belanda yang 

berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga 

tidak berdasarkan suatu permohonan. 

 Dalam pasal 8 Perma  ini menjelaskan agar hakim menanyakan kerugian 

dampak dan kebutuhan untuk pemulihan, sehingga hakim memberikan masukan 

tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai pihak berperkara untuk 
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menjamin keadilan, kesetaraan, dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak 

perempuan. Seperti yang disampaikan oleh hakim Alfian Yusuf, S.HI. bahwa 

hakim selalu menyampaikan pada termohon kasus cerai talak atau kepada pihak 

isteri bahwa perempuan mempunyai hak nafkah. Membritahukan masukan pada 

pihak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum bukan berarti hakim 

impersial, tetapi hanya memberitahu hak yang dimiliki untuk membantu para 

pihak agar proses berperkara berjalan dengan lancar. 

 Pada Pasal 9 peraturan ini memberikan kewenangan pada hakim agar 

mengabulkan permintaan pendampingan apabila perempuan mengalami hambatan 

fisik dan psikis. Seperti yang disampaikan pada hakim Andi Tenri Sucia, S.H. 

menyampaikan adanya guncangan psikologis hakim berhak mengabulkan seorang 

perempuan sebagai pihak berperkara mendampingi dalam persidangan. Sehingga 

pihak perempuan tidak merasakan ancaman dan tetap merasa aman. 

 Pada Pasal 10 terdapat aturan tentang inisiatif hakim untuk mendengarkan 

keterangannya melalui audio visual. selama menjabat di Pengadilan Agama 

Pangkajene hakim Andi Tenri Sucia, S.H. dan Ilyas S.H., M.H. belum pernah 

melakukan persidangan secara audio visual. 

D. Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Pangkajene Berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatur agar hakim menerapkan prinsip 

kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam              mengadili suatu 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 

Meneurut peneliti dengan melakukan wawancara dengan dua hakim yang 

menyelesaikan perkara yagang berhadapan dengan perempuan di Pengadilan 

Agama Pangkajene yaitu  Hakim Andi Tenri Sucia, S.H. dan Ilyas S.H., 

M.H.Dalam hal ini yang harus dilakukan hakim di persidangan perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam pemeriksaan perkara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta 

persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan 

status sosial di masyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan 

gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi 

korban dan/atau saksi. 

2. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa 

antara para pihak yang berperkara yang mangakibatkan korban/saksi tidak 

berdaya. 

3. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan 

dari pelaku terhadap korban/saksi. 

4.  Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis dan fisik serta 

ketidakberdayaan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum 

dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti 

keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan 

psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan 

jiwa, melalui visum et repertum psychiatrium agar dapat menilai tidak 

hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan 

psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan 

setelahnya. 

5. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap 

bertemu dengan pelaku maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk 

keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui audio 

visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya (rekaman video, 

dll) agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada 

tekanan dan terhindar dari trauma. 

6. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah dan/atau 

menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa 

hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, 

menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau 

latar belakang perempuan berhadapan dengan hukum. 

7. Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan perempuan 
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berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping. 

8.  Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan 

hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada 

perempuan di masyarakat patriarki. Dengan demikian Hakim juga dapat 

menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, 

dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum. 

Selain hal diatas terdapat juga hal yang seharusnya tidak dilakukan hakim di 

persidangan, yaitu sebagai berikut: 

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, 

menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan 

hukum. 

2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan 

menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya, 

maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. 

3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau 

latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku 

atau meringankan hukuman pelaku. 

4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip 

gender. 

 Dengan diaturnya hal-hal diatas, diharapkan diskriminasi dan stereotip 

gender terhadap perempuan berhadapan dengan hukum khususnya di pengadilan 

dapat berkurang serta pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas 

dan peka gender. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif                      bagi 

perempuan baik dampak psikis maupun fisik. 

Selain itu juga Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini agar 
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para hakim dan segenap aparatur peradilan memiliki acuan dalam memahami 

dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam 

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terkhusus pada 

wilayah Pengadila Agama pangkajene. Dan juga agar melalui peraturan ini 

secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan 

stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan 

pengadilan (termasuk mediasi) dilaksanakan secara berintegritas dan peka 

gender. 

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini sejalan dengan 

QS Al Hujurat: 13 

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan 

perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas 

sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas 

pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang 

memarginalkan salah satu diantara keduanya, persamaan tersebut meliputi 

berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan 

mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan 

kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada 

Allah swt. 

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini merupakan bentuk 

perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, 

pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya 

pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan. Diantara bentuk-bentuk ketidakadilan gender disini yaitu: 

1. Subordinasi adalah kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi 

subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun 

publik. Contohnya didalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak 

mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan 

pendapat. 

2. Stereotip Gender adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 
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tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. 

Misalnya, stereotip yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan 

untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau 

pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga 

menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan 

dilecehkan secara seksual adalah akibat kesaahan perempuan itu sendiri. 

Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi 

tindakan pelaku. 

3. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin 

lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Disatu sisi perempuan 

direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain sesungguhnya dalam 

realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan 

memiliki peran domestik dan reproduksi , kerja produktif, dan juga kerja 

sosial. Perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi sering 

pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai 

bentuk pekerjaan karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang. 

4. Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau 

pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di 

masyarakat. Contohnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk 

domestik/reproduksi lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga. 

Sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki 

peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang 

superior dibanding perempuan 

5. Kekerasan, dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan 

terhadap jenis kelamin tertentu, yakni perempuan disebabkan oleh anggapan 

gender yang eksis di masyarakat patriarki, misalnya adanya anggapan 

bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual. Sehingga 

menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang. Kekerasan 

yang disebabkan oleh eksisnya anggapan gender ini disebut sebagai 

kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan 

disebut juga kekerasan terhadap perempuan. 
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Kelima bentuk ketidakadilan gender diatas merupakan bagian diskriminasi 

terhadap perempuan. Dengan usaha Mahkamah Agung dalam pemberantasan 

diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan berhadapan dengan 

Hukum dibentuklah peraturan ini. 

Berikut Jumlah kasus di Pengadilan Agama Pangkajene dan perkiraan dari asil 

wawancar yang dilakukan oleh penelti dengn Hakim Andi Tenri Sucia, S.H. 

Tabel 1 

Data Perkara Sepanjang Tahun 2019-2021 Di Pengadilan Agama Pangkajene 

 

Sumber Data : PTSP Pengadilan Agama Pangkajene 

 

 

 

 

 

 

No Tahun 

Perdata  

Gugatan 

Perdata 

Permohonan 

Gugatan 

sederhana 

Jinayat Praperadilan 

Jinayat 

Total kasus 

1 2019 210 Kasus 178  Kasus 32 Kasus 19 Kasus  6 Kasus 445 Kasus 

2 2020 176 Kasus 135  Kasus 24 Kasus 9 Kasus  19 Kasus 363 Kasus 

3 2021 32  Kasus 26  Kasus 12 Kasus 10 Kasus  3 Kasus 83 Kasus 

Jumlah 418 Kasus 339  Kasus 68 Kasus 38 Kasus  28 Kasus 891 Kasus 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada 

Penyelesain Perkara di Pengadilan Agama Pangkejene sudah dilaksanakan 

dengan baik. Dengan diimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum maka hak-hak Perempuan yang masih 

sering dikesampingkan akan terlindungi dengan baik, dari mulai 

perempuan masuk pengadilan, sampai keluarnya putusan atau produk 

hukum dari Lembaga Pegadilan Agama Pangkejene.Sehingga dalam 

pelayan publik, proses persidangan, hingga putusan dapat dilaksanakan 

seadil-adilnya tanpa diskriminasi oleh pihak lain. Dalam proses 

persidangan terdapat pemeriksaan perkara yang dimana pembuktian dan 

keputusan hakim sangat berpengaruh pada hasil putusan yang adil dan non 

diskriminasi. Bukti dari implementasi Peraturan mahkamah Agung Nomor 

3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum ada pada putusan yang telah ditetapkan oleh 

para penegak keadilan. 

2. Untuk mencapai Upaya Hakim Pengadilan Agama pangkajene dalam 

implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili 
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Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah karena perempuan 

seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan 

haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip 

negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif 

dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan 

berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan 

keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip 

negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. 

Melihat kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan 

tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap 

memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik 

peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung 

adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 

B.  SARAN 

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim 

dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan 

perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi 

standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan 

penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang 

berhadapan dengan hukum dapat tercapai.  
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