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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

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 ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A اَ 

 kasrah i I اِ 

 ḍammah u U اِ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى  وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

و لَ حَ    : ḥaula 

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 

 …اَ | …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو

Contoh: 

 māta :م اتَ 

ر م ىَ : ramā 

قِي لَ َ : qīla 

وُ تََُ يَ  : yamūtu 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
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mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

الَِر و ض ةَُا لأ ط فَ   : raudah al-Aṭfāl 

ا ل م دِي  ن ةَُا لف اضِل ةََُ : al-Madīnah al-Fāḍilah 

م ةَ ك   al-Ḥikmah : ا لِْ 

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. 

Contoh:  

 rabbanā :ر ب َّن ا

 najjainā :نَ َّي  ن ا

6. Kata Sandang 

Kata sandang  dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma`rifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 
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Contoh: 

لشَّم سَُا   : al-Syamsu (bukan asy-Syamsu) 

لزَّل ز ل ةَُا   : al-Zalzalah (az-Zalzalah) 

 al-Falsafah : ا لف ل س ف ةَُ 

دَُل َالبَِ   : al-Bilādu 

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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِر تَُ

b. Hamzah Tengah 

 ta’murūna : تَ  مُرُو ن َ

c. Hamzah Akhir 

شيءَ : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Ẓilāl al-Qur’ān 
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Al-Sunnah qabl al-Tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َ  billāh بالله īnullāhي دِي نَُالََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َ  Hum fī raḥmatillāh هُمَ      فِ َر حْ  ةَِالََّّ

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.  

Contoh: 

Syahru ramaḍan al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
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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 

 



 

xviii 

 

ABSTRAK 

Nama   : Nurul Inayah Hasyim 
NIM    : 80100220092 
Konsentrasi  : Syariah Hukum Islam 
Judul      : Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cerai Gugat di 

Pengadilan    Agama Malili 

 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi tingkat perceraian akibat kdrt di Pengadilan Agama Malili. 2) untuk 
mengetahui bagaimana dampak yang dialami oleh korban perceraian akibat kdrt di 
Pengadilan Agama Malili. 3) untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian 
kasusu perceraian akibat kdrt di Pengadilan Agama Malili. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan normatif-empiris dan fenomenologi. Adapun sumber 
data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer seperti 
penggugat, hakim, posbakum, bagian kepaniteraan dan data sekunder seperti buku, 
jurnal, artikel, dan tesis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data melalui tiga 
tahapan : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) faktor penyebab terjadinya perceraian 
akibat kdrt dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu penelantaran ekonomi yang 
disengaja, kekerasan verbal, pembagian tugas yang patriarki, kekerasan seksual, 
intervensi dari keluarga, dan hadirnya pihak ketiga. 2) dampak yang dialami 
dirasakan oleh penggugat dan anak. Untuk penggugat : trauma, takut, perasaan 
ingin dibunuh saja sekaligus, gampang sakit karena fikitan, tidak percaya diri, tidak 
fokus, dan anggapan masyarakat mengenai label “janda”. Untuk anak : merasa takut 
kepada ayahnya sendiri, mudah stres, murung, tidak maksimal mendapatkan kasih 
sayang dari orang tuanya. 3) bentuk penyelesaian Pengadilan Agama Malili 
dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah mediasi, kedua adalah 
penasehatan oleh hakim dan yang ketiga adalah mengeluarkan putusan sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

Implikasi penelitian ini adalah : 1) perlunya keterlibatan dari semua aspek 
dimulai dari penggugat dan tergugat memahami makna pernikahan, keterlibatan 
pihak keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan perlunya melakukan kerjasama 
dengan lembaga hukum untuk melakukan kampanye tentang perempuan dan 
pernikahan. 2) pasca perceraian dilakukan, perlunya pemerintah atau lembaga 
kemasyarakatan seperti LPSK dan lembaga-lembaga sosial lainnya lebih 
mengoptimalkan lagi perannya kepada penggugat, tergugat dan juga anak  dengan 
tujuan menstabilkan kembali dampak yang dialami oleh para pihak dan anak. 3) 
dalam hal memaksimalkan dan meminimalisir pencegahan perceraian akibat kdrt 
selain dari upaya damai perlunya kerjasama dengan lembaga keagamaan seperti 
Kementrian Agama/KUA, KPPA, dan pemerintah setempat untuk melakukan 
penyuluhan hukum, edukasi dan konsultasi terkait perkawinan dan perceraian dan 
hal-hal yang menyangkut kewenangan Pengadilan Agama
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Nama   : Nurul Inayah Hasyim 
Student ID  : 80100220092 
Departement  : Sharia and Islamic Law 

Thesis                         : Domestic Violence and Contested Divorce in the Malili 

Religious Court 

 

This study aims to: 1) find out what factors influence the rate of domestic violence-
related divorce in Malili religious court. 2) find out how the impact experienced by 
victims of divorce due to domestic violence at Malili religious court. 3) find out 
how the form of settlement of divorce cases due to domestic violence in Malili 
religious court. 

This research is a field research using a normative-empirical and phenemological 
approach. The sources of data in this study are divided into two parts, namely 
primary data such as plaintiff, judges, Posbakum, clerkship department and 
secondary data such as books, journals, articles and theses. Data collection was 
carried out by observation, interview and documentation methods. While the data 
processing techniques go through three stages: data reduction, data presentation, 
and data verification. 

The results showed: 1) the causes of domestic violence divorce were motivated by 
several factors, namely intentional economic neglect, verbal violence, patriarchal 
division of tasks, sexual violence, intervention from the family, and the presence of 
a third party. 2) the impact experienced is felt by the plaintiff and the child. For the 
plaintiffs: trauma, fear, feelings of wanting to be killed all at once, easily hurt by 
thoughts, lack of confidence, lack of focus, and society's perception of the label 
"widow". For children: feeling afraid of their own father, easily stressed, moody, 
not optimally getting love from their parents. 3) the form of settlement of religious 
court is carried out through 3 stages. The first is mediation, the second is giving 
advice by judges and the third is issuing decisions in accordance with applicable 
regulations. 

The implications of this research are: 1) the need for the involvement of all elements 
starting from the plaintiff and the defendant understanding the meaning of marriage, 
the involvement of the family, community, religious leaders, and the need to 
collaborate with legal institutions to carry out campaigns about women and 
marriage. 2) After divorce is conducted, the government or societal institutions such 
as the LPSK and other social organizations should further optimize their roles 
towards the plaintiff, defendant, and also the children, with the aim of stabilizing 
the impacts experienced by all parties and the children. 3) "In terms of maximizing 
and minimizing efforts for preventing divorce due to domestic violence, apart from 
peaceful initiatives, there is a necessity for collaboration with religious institutions 
such as the Ministry of Religious Affairs/"KUA", the Commission on the 
Elimination of Violence Against Women (KPPA), and local government to carry 
out legal counseling, education, and consultation related to marriage and divorce, 
as well as matters concerning the authority of the Religious Courts.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan 

sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat, manusia, 

untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang 

diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap 

Allah. Usaha yang dilakukan masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan 

untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (mutual fullfilment) 

dan realisasi diri (self realisation) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan, dan 

harapan. ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah 

tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.1 sakralnya ikatan pernikahan dan 

manfaat yang didapatkan baik secara emosional dan religius menandakan bahwa 

pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan karena mencakup banyak hal 

didalamnya. 

Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu menjadi keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warahmah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum / 30:21 2: 

و ج ع ل َب  ي  ن كُمَمَّو دَّةًَو ر حْ  ةًَإِنََّو مِنَ كُنُواَإلِ ي هاَ  َل كُمَمِ نَأ نفُسِكُم َأ ز و جاًَل تِ س  فََِء اي تِهَِأ نَج ل ق 
ي تٍَل قِ و مٍَي  ت  ف كَّرُونَ زَ  َلأَ  (21)َلك    

Terjemahnya : 

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. 

 

1Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Persfektif Hukum 

Islam” , Yudisia 2 No.5 (2014) : h. 300-301 

2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: 

PT Syaamil Cipta Media, 2006): h.406 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 

Dari suasana al-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan 

menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak 

semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari al-sakinah dan 

al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan sehat dan penuh 

berkat dari Allah Swt, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri 

dan anak-anak mereka.3 

Kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang dilandasi dengan cinta, 

kedua pasangan memainkan peran penting dalam mencintai satu sama lain.4 namun, 

cinta bukan hanya satu-satunya landasan dalam pernikahan tetapi meluruskan niat 

karena Allah dengan tujuan ibadah adalah yang terpenting yang harus disatukan 

kedua pasangan ketika memilih untuk menikah, dengan menyamakan tujuan 

tersebut, pasangan akan lebih mudah memahami, dan menjalankan perannya 

sebagai seorang suami/istri. 

Islam pada hakikatnya telah menunjukkan bentuk dari keluarga yang ideal, 

terlihat dari karakter dasar yang dimiliki tiap pasangan, dengan adanya perbedaaan 

karakter menjadikan tiap pasangan selalu belajar untuk memahami apa yang 

dibutuhkan oleh pasangan. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah 

radhiyallahu anhu’ Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda5 : 

َع ل يهَِو سَ  َاَلََِّّ َي  ر ةَُ،َأ نََّر سُوَل  َأَ ح دِي ثَُأ بِيَهُر  كَ اَلضَّلِعَِ،َإِن  َ:َال م ر أ ةُ َتَ  اَ،َو إَِلَّم ،َق ال  كَ س ر  ت  ه ا َََََََََََنَِق م 
َفِيهَ  َبِِ اَو  ت عت  ت م  َبِِ اَ؛َاَس  ت  ع ت  ت م  َََََََاَعِو جٌ.اَس   

 

 

3 Al Qurthuby, al Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, (t.t.,t.p.,t.th.), Jilid XIV, h.16-17. Lihat: 

Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam, (Yamiba : Palu, 2013) : h.134 

4 Sohari Sahrani dan M.A Tihami, Fikih Munakahat, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 

2010) h.17 

5 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, terj. Hadis Shahih Bukhari Muslim Terlengkap, 

(Surakarta: Insan Mulia, 2014) h.348 
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Artinya : 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Wanita itu bagaikan tulang rusuk yang melengkung, jika kamu paksa 
menegakkannya pasti patah, dan bila kamu biarkan, maka kamu bersuka-suka 
dengan tetap melengkung.” (Bukhari dan Muslim) 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan dikategorikan sebagai 

manusia yang memiliki sifat lemah lembut, dan mengutamakan perasaannya 

dibandingkan logikanya, maka dianjurkan laki-laki/suami menghadapi fitrah 

tersebut secara bijaksana dengan tidak mematahkannya dengan lisan yang 

menyakiti, malah sebaliknya diperlukan untuk menasihati dengan lemah lembut 

agar sakinah yang dibangun sejak awal tidak runtuh begitu saja. 

Sebagaimana dijelaskan di QS. An-nisa/4:34 : 6 

ءَِبِ اَفَ  َالنِ ساَ  لَُق  وَّاَمُوَن َع لى  َجاَ  َا م و اَلِِمَِ ا لرِ  ن  ف قُو اَمِن  أَ  َبِاَ  َب  ع ضٍَوَّ َُب  ع ض هُم َع لى  ضَّل َاَلََّّ  
ََ َُو الَّتَِِف اَلصَّلِح تَُق نِت تٌَح فِظ تٌَل لِ غ يبَِبِ اَح فِظ  جُرُو هُنََّفََِِالََّّ َف عِظوُ هُنََّو اَه  َهُنَّ َز  َتَ  اَفُ و ن َنشُُو     

كَ ا اِنََّالََّّ  ت  ب  غُو اَع ل ي هِنََّس بِي لًَ َا ط ع ن كُم َف لَ  َف إَن  َهُنَّ اًَال م ض اَجِعَِو اَض ربُِ و  كَ بِيْ  َََََََََََ(34)ن َع لِيًّا    
Terjemahnya:  

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) 
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 
hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat 
tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka 
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. 

Selain dari aturan Islam, negara juga mengatur tentang perkawinan untuk 

umat Islam atau disebut dengan hukum acara, terbukti dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi beberapa 

rujukan hakim dalam memutus perkara tentang Perkawinan, yang di dalamnya 

 
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h: 84 
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mengatur mulai dari tujuan pernikahan menurut KHI sampai dengan prosedur 

perceraian yang harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I 

Pasal I menyebutkan bahwa7 : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa “ tujuan 

pernikahan juga dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3, bahwa8 

: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah” 

Fenomena tentang KDRT menjadi suatu hal yang ramai diperbincangkan di 

media saat ini, korban dari KDRT mencakup semua lapisan masyarakat bahkan 

kelompok masyarakat, dimulai dari yang kaya, miskin, kelompok terdidik sama 

yang tidak terdidik sekalipun. Tidak jarang yang didapatkan oleh korban berupa 

kekerasan fisik dan psikis seperti memukul, dan berkata kasar terhadap korban.  

Meningkatnya kasus KDRT menunjukkan adanya bangunan kesadaran 

masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi dalam ranah 

rumah tangga pada umumnya dan kesadaran serta keberanian perempuan sebagai 

korban untuk melaporkan kasus KDRT. Banyaknya kasus dalam perjalanannya 

dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban 

gender perempuan sebagai korban yang sering kali harus ditanggung sendiri, 

kuatnya budaya patriarki, doktrin agama, dan adat menempatkan perempuan korban 

kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit keluar dari lingkar 

kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta 

kekerasannya, bahkan korban sulit untuk mendapatkan dukungan dari keluarga 

 

7 Mahkamah Agung-RI, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkwaninan , Bab I 

Pasal I 

8 Mahkamah Agung-RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 3 
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maupun komunitas. Keyakinan ‘berdosa’ jika menceritakan ‘kejelekan, keburukan, 

atau aib’ suami membuat banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya.9 

Berdasarkan data dari CATAHU Komnas Perempuan bahwa pelaporan 

tentang KDRT semakin meningkat. Pada tahun 2021 khusus wilayah rumah tangga, 

komnas perempuan mendapatkan pelaporan sebanyak 2.527 kasus kekerasan, serta 

dampak korban kekerasan mengalami penderitaan luka-luka fisik, trauma dan 

depresi, bahkan menjadi disabilitas bahkan kehilangan nyawa.10 Dilihat dari aspek 

kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan 

berbagai macam gangguan sistem reproduksi, baik langsung ataupun tidak 

langsung. Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan monopouse 

lebih awal. Pada saat hamil dapat terjadi keguguran/abortus, persalinan imatur dan 

bayi meninggal dalam rahim. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit 

persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan 

alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan 

BBLR11, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.12 

Selain itu berdasarkan data yang didapatkan di salah satu Pengadilan Agama 

yang termasuk dalam wilayah Sulawesi Selatan yaitu Pengadilan Agama Malili, 

 

9 Ninik Rahayu, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam rumah tangga dan upaya pemenuhan hak-hak korban”, Jurnal Legislasi Indonesia 5 No.3 

(2008): h.71  

10 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) 

“Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, 

Situs Resmi Komnas Perempuan, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-

komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-

dalam-rumah-tangga (24 Oktober 2022). 

11 BBLR (Beran badan lahir rendah) adalah berat badan lahir yang kurang dari 2,5kg. Bayi 

yang lahir dengan BBLR akan terlihat lebih kecil dan kurus, serta memiliki ukuran kepala yang 

terlihat besar. 

12 Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai salah satu 

Isu Kesehatan Masyarakat Global”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 9 No.2 (2015) : h.85 
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merupakan Pengadilan Agama yang mulai beroperasi tahun 2019 di Luwu Timur. 

Berdasarkan data dari website PA Malili jumlah perkara masuk 4 tahun terakhir 

(2019-2022) untuk perkara perceraian adalah 1762 perkara dengan berbagai alasan. 

Pada tahun 2019 terdaftar 480 perkara, tahun 2020 terdaftar 494 perkara, tahun 

2021 sebanyak 403 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 385 perkara.  Adapun alasan 

yang diajukan bermacam-macam diantaranya KDRT secara fisik berupa 

pemukulan, menendang, ringan tangan, meninju, menampar, serta kekerasan psikis 

berupa mengancam membunuh, alasan lain yaitu melakukan perselingkuhan 

dengan wanita lain sampai dengan menghamili dan melakukan pernikahan siri 

secara diam-diam, dan tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun dengan 

alasan malas mencari kerja dan hanya menghabiskan uang nya untuk berjudi 

sehingga mengabaikan hak dari penggugat dan anak. Data tersebut peneliti 

dapatkan dari masing-masing 10 sampel putusan setiap tahun sebagai data awal 

dalam penelitian ini 13 

Salah satu contoh kasus perceraian dengan alasan kekerasan secara fisik 

pada tahun 2020 yaitu nomor perkara 132/Pdt.G/2020/PA.Mll. Pada kasus ini 

tergugat menendang bagian pinggul sampai tulang pinggul penggugat retak dan 

mengalami kontraksi pada bayi yang berada dalam kandungan penggugat, sehingga 

menyebabkan pendaharan pada bulan 7 kehamilan. Setelah melahirkan, tergugat 

kembali melakukan kekerasan dengan menampar penggugat, menendang bagian 

pinggang, dan meninju bagian muka penggugat sampai membiru, dan melempar 

anak penggugat yang sedang tidur menggunakan bangku kayu. Selain itu, 

penggugat juga mendapat ancaman ingin dibunuh oleh tergugat.  

Pada kasus lain kekerasan secara psikis juga terjadi pada tahun 2022 dengan 

nomor perkara 309/Pdt.G/2022/PA.Mll. kondisi pernikahannya sudah berjalan 

 

13 Pengadilan Agama Malili, ”Sistem Infomarsi Penelusuran Perkara”, Official Website 

Pengadilan Agama Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (19 September 2022) 

https://pa-malili.go.id/
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selama 27 tahun dan mempunyai 2 anak, kekerasan yang dilakukan yakni Tergugat 

sudah menikah 2 kali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan 

pernah menghamili wanita lain tanpa menikahinya, hal tersebut sudah berulangkali 

dilakukan oleh Tergugat bahkan sudah diberikan kesempatan untuk berubah oleh 

Penggugat namun tidak kunjung berubah dan kembali menikah dengan wanita lain 

tanpa sepengatahuan Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tersiksa dan 

memutuskan untuk berpisah. 

Berdasarkan data tersebut, perceraian akibat  KDRT di Pengadilan Agama 

Malili sangat merugikan banyak hal, yang pertama adalah pernikahan itu sendiri 

yang telah dibangun bersama, dengan tujuan yang sama sejak awal, yang kedua 

adalah pihak perempuan sebagai korban yang mendapatkan kekerasan, selain fisik 

yang terluka, psikisnya juga terluka, sebagaimana dikatakan oleh psikiater ahli jiwa 

bahwa pemulihan dari korban KDRT bukan sebulan atau dua bulan lamanya namun 

bisa saja sampai bertahun-tahun karena menyangkut dengan trauma yang dialami 

korban, oleh karena itu selain Undang-Undang menjadi pelindung dari korban 

KDRT, negara pun perlu turut andil dalam pemulihan korban KDRT. 

Perlindungan bagi korban KDRT diatur dengan jelas dalam Undang-

Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa korban diberikan perlindungan oleh 

beberapa instansi hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, sampai dengan 

keterlibatan masyarakat untuk memberikan rasa aman. selain itu pengelompokan 

jenis kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dengan detail pada Bab III Larangan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga disertai dengan hukuman bagi pelaku KDRT. 

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 

‘tersembunyi’ dalam perkara cerai gugat. Salah satu alasan isteri meminta cerai 

pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh suami-suatu tindakan yang 
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menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga.14   

Melalui putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka 

peran majelis hakim disinilah sangat berpengaruh atas putusan karena menyangkut 

kehidupan korban dan pelaku kedepannya. Pertimbangan hakim sebagai bentuk 

penyelesaian merupakan faktor utama dalam merumuskan sengketa setelah melalui 

proses pembuktian atau pemeriksaan saksi yang menjadi penguat dalam putusan 

hakim. 

Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga perlu meninjau 

kegunaan, kemanfaatan, serta kebaikan dalam penyelesaian kasus perceraian akibat 

KDRT, apakah putusannya sudah mencakup kemaslahatan bagi kedua pihak 

ataukah menjadi bencana dan kerugian bagi salah satu pihak, sebagaimana yang 

disampaikan oleh salah satu ulama fiqh yaitu al-Gậzậli bahwa prinsip dasar/tujuan 

hukum Islam mencakup 5 kriteria, diantaranya memelihara agama, akal, harta, jiwa, 

dan keturunan, setiap hukum yang mengandung lima kriteria tersebut disebut 

maslahah dan setiap hal yang menganggu atau merusak kelima hal tersebut disebut 

mafsadah. 

Meningkatnya perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama 

Malili serta hadirnya Pengadilan Agama Malili  sejak tahun 2019 di wilayah Sulsel, 

maka peneliti perlu mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana upaya pengadilan 

agama sebagai instansi yang memiliki kewenangan memutus perkara perceraian 

akibat KDRT dengan tujuan meminimalisir kasus KDRT dimasyarakat sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan teori mashlahah dalam 

penyelesainnya sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. 

 

 
14 Achmad Zainullah, “Standarisasi Pengintegrasian Undang-Undang Pengahapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama” Al- Hukama 04 No.01 (2014) : h.12 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama sebagai instansi yang memililki kewenangan penuh dalam 

memutus perkara perceraian akibat KDRT dengan tujuan meminimalisir kasus 

perceraian akibat KDRT. agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami 

maka peneliti menentukan fokus penelitian dan deskripsi fokus sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

KDRT (Kekerasan dalam 

rumah tangga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah 

setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan serta melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga.15 

2. Dalam hal ini KDRT termasuk sebagai 

alasan perceraian di Pengadilan Agama 

Malili yang lebih dominan diajukan oleh 

perempuan sebagai korban, dalam hal ini 

disebut cerai gugat. 

 

15 Republik Indonesia, UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

Cerai Gugat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertimbangan Putusan Hakim 

 

 

 

 

 

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri 

atau kuasanya kepada Pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman penggugat, kecuali apabila 

penggugat dengan sengaja meninggalkan 

tempat kediaman bersama tanpa izin 

tergugat.16 

2. Perkara perceraian yang diajukan oleh 

istri (penggugat) dengan alasan KDRT 

menjadi populer di wilayah Pengadilan 

Agama. tentunya setiap pengajuan 

tersebut menimbulkan dampak yang 

besar bagi kehidupan penggugat dan juga 

terselip hak yang ingin dicapai dari 

Penggugat kepada Pengadilan Agama.  

 

 

1. Pertimbangan hakim merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung keadilan (ex 

aequo et bono) dan mengadung 

 

16 Republik Indonesia, UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat 1 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepastian hukum, disamping itu juga 

mengandung manfaat bagi para pihak 

yang bersangkutan sehingga putusan 

hakim ini harus disikapi dengan teliti, 

baik, dan cermat. Apabila pertimbangan 

putusan hakim tersebut tidak teliti, baik, 

dan cermat maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim 

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.17 

2. Menganalisis pertimbangan putusan 

hakim pengadilan agama sebagai bentuk 

penyelesaian perkara perceraian akibat 

KDRT dengan menyesuaikan teori 

mashlahah yang menjadi tujuan akhir 

bagi pencari keadilan. 

 

Setelah menganalisis fokus penelitian dan deskripsi fokus di atas, maka 

dapat dipahami bahwa penelitian tesis ini memuat tentang bagaimana upaya  

Pengadilan Agama Malili yang menjadi wadah bagi pencari keadilan untuk 

menuntut haknya serta meminimalisir kasus perceraian akibat KDRT dengan 

melihat dan menambah sudut pandang yang berbeda. Maraknya perkara perceraian 

dengan alasan KDRT terlihat dari meningkatnya angka perceraian dengan alasan 

 

17 Mukti Arto, Praktek Perkara Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004) h.140 
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berbagai jenis KDRT di Pengadilan Agama Malili sebagai Pengadilan Agama yang 

baru dirintis sejak tahun 2019 yang lalu. Hal ini sesuai dengan judul penelitian 

peneliti yaitu KDRT dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malili. 

C. Rumusan Masalah 

Lahirnya masalah yang telah diuraikan pada latar belakang masalah 

menghasilkan kegelisahan bagi peneliti yang kemudian dibuat dalam bentuk 

rumusan masalah yang akan dikaji, diteliti, dan dianalisis, yaitu bagaimana upaya 

Pengadilan Agama dalam meminimalisir kasus perceraian akibat KDRT yang 

diajukan oleh Penggugat. maka muncul sub masalah yang telah disusun secara 

teoretis, yaitu : 

1. Bagaimana Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian akibat 

KDRT di Wilayah Pengadilan Agama Malili? 

2. Bagaimana dampak yang dialami oleh korban perceraian akibat KDRT di 

Wilayah Pengadilan Agama Malili? 

3. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT di 

Pengadilan Agama Malili ? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran mengenai tesis peneliti, maka didapatkan 

beberapa referensi berupa buku-buku yang telah diterbitkan maupun hasil 

penelitian seperti jurnal dan tesis yang releven dengan tesis peneliti. Adapun hasil 

penelitian sebelumnya, yaitu : 

1. Tesis dalam judul “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala” oleh 

Muh. Saleh Sangaji. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa 

alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung 

perceraian di Pengadilan Agama Donggala yaitu poligami tidak sehat, krisis 
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akhlak, cemburu, kawin paksa, masalah ekonomi, pasangan yang tidak 

memiliki rasa tanggung jawab, pernikahan dibawah umur, kekejaman 

jasmani, dan kekejaman mental serta dihukum. Adapun bentuk penyelesaian 

perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga  yang 

dijadikan pedoman dan aturan lainnya bagi para hakim, terbagi dalam 8 asas 

yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu Asas personalitas ke-Islaman, Asas 

kebebasan, Asas wajib mendamaikan, Asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan, Asas persidangan terbuka untuk umum, Asas legalistis, Asas 

persamaan dan Asas aktif memberi bantuan. Tulisan ini memiliki kesamaan 

dalam hal pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang 

objeknya adalah di Pengadilan Agama, namun perbedaannya yang pertama, 

dalam penelitian ini peneliti melakukan pendalaman pemahaman tentang 

perceraian akibat KDRT di masyarakat sebagai korban, yang kedua adalah 

dalam penelitian ini bentuk penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT ini 

bukan hanya terlihat sebatas putusan secara umum, namun terdapat teori 

mashlahah didalamnya yang menjadi salah satu aspek tujuan dari hukum 

Islam. 

2. Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan dengan judul “Dasar Pertimbangan 

Hakim Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”  oleh Rahmatul 

Ikrar dan Bakti yang didalamnya membahas putusan hakim Pengadilan 

Negeri Banda Aceh yang memutus perkara juga perlu melihat dari sisi 

sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pidana. Dalam hal KDRT, 

hakim memberi pertimbangan dengan melihat peristiwa secara luas yaitu 

menelusuri kondisi pernikahan sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan. 

Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya dengan penahanan, namun bisa saja 
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dalam bentukan hukuman percobaan. Kesamaan dalam penelitian ini adalah 

pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga serta pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara dengan melihat beberapa aspek sosiologis 

dan psikologis dari kedua pihak, secara tersirat hal tersebut sesuai dengan 

teori mashlahah dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT. Namun, 

yang menjadi perbedaan adalah lokasi penelitian yaitu peneliti berada di 

wilayah Pengadilan Agama sedangkan penelitian jurnal ini berada di 

wilayah Pengadilan Negeri. 

3. Jurnal Ahkam dengan judul “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan 

Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama” 

oleh Asni yang di dalamnya membahas tentang perceraian akibat KDRT di 

PA Kendari terdiri dari berbagai jenis kekerasan sesuai yang tertuang dalam 

UU No.23 Tahun 2004. Adapun kekerasan fisik dilatarbelakangi oleh 

beberapa sebab yaitu cemburu, faktor ekonomi, perselingkuhan, dan suami 

yang selalu meminum minuman keras. Dalam hal pertimbangan hukumnya, 

hakim tetap mempertimbangkan fakta yang ada dalam persidangan dan 

berkesimpulan bahwa tujuan pernikahan tidak dapat diwujudkan kembali, 

dalam hal maslahatnya hakim mempertimbangkan apabila suasana 

kehidupan rumah tangga tidak kondusif sehingga dikhawatirkan muncul 

mafsadat maka lebih baik pernikahan tersebut tidak dilanjutnya. Adapun 

yang menjadi persamaan adalah penelitian ini sama-sama membahas 

tentang KDRT dan menganalisis tujuan maslahat dalam sebuah putusan, 

namun yang menjadi perbedaan, penelitian ini lebih luas pembahasannya 

yakni melakukan pendalaman pemahaman tentang perceraian akibat KDRT 

ke masyarakat yang menjadi korban dari KDRT. 
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4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan dengan judul “Cerai 

Gugat Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian 

di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireun)” oleh Maya Syirurrifka 

dan Syamsul Bahri yang didalamnya membahas tentang meningkatnya 

kasus KDRT pada tahun 2018-2020 di wilayah hukum Mahkamah 

Syar’iyah kabupaten Bireuen yang didominasi oleh faktor KDRT dengan 

latar belakang permasalahan yaitu krisis moral, kurangnya tanggung jawab, 

kurangnya keharmonisan, kecemburuan, dan permasalahan ekonomi. 

Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim melakukan pertimbangan 

berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, jika ada kecocokan antara 

yang disimpulkan hakim dan peristiwa yang ada maka kebenaran dikatakan 

ada atau terwujud. Adapun persamaan dalam penelitian ini membahas 

tentang perceraian akibat KDRT di wilayah pada tingkat pertama pengajuan 

perkara peceraian, namun yang menjadi perbedaan peneliti melakukan 

pendalaman pemahaaman kepada masyarakat terkait permasalahan KDRT, 

dan juga melihat maslahah dalam putusan hakim dalam hal ini menjadi 

salah satu bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.  

E. Tujuan dan Kegunaan Peneliti 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat perceraian akibat 

KDRT di Pengadilan Agama Malili. 

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dialami oleh korban perceraian 

akibat KDRT di Pengadilan Agama Malili. 

c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kasus perceraian akibat 

KDRT di Pengadilan Agama Malili. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini tentunya menjadi harapan untuk dapat berguna bagi diri 

sendiri maupun orang lain, serta dapat melahirkan beberapa teori, pemikiran baru, 

dan perkembangan pengetahuan tentang Kekerasan dalam rumah tangga  yang 

tertuang jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan beberapa sumber hukum lainnya yang 

membahas tentang perceraian dengan alasan KDRT. 

b. Kegunaan Praktis 

Selain dari menambah wawasan secara teoritis, penelitian ini juga 

diharapkan menjadi penebar manfaat khususnya kepada masyarakat yang masih 

awam tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat meminimalisir kasus 

perceraian dengan alasan KDRT di Indonesia, dengan bertambahnya pengetahuan 

tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang yang berlaku 

mengenai hal tersebut, para korban akan lebih berani menyuarakan tentang hak-hak 

nya yang selama ini diabaikan. selain itu, penelitian dapat diajukan acuan oleh 

pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian yang sejenis.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian  

1. Tinjauan Umum tentang Perceraian dan UU No.23 Tahun 2004 

a. Pengertian Perceraian  

Setiap pasangan tentunya mengharapkan pernikahan yang sedang 

dijalaninya tidak hanya sebatas mencapai kesenangan dunia, melainkan ada 

kesenangan hingga akhirat yang harus mereka capai bersama, sesuai dengan tujuan 

dari pernikahan itu sendiri. Tetapi melihat kondisi saat ini, indahnya pernikahan 

yang diharapakan bersama tujuannya tidak selamanya bisa di wujudkan dan di 

perjuangkan oleh pasangan, dan pada akhirnya perceraian menjadi langkah akhir 

dari perkawinan tersebut. 

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. 

Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan 

pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa 

jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.18 

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. 

Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah 

berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan 

furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala 

macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. 

Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.19 

 

18 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar (Surabaya; Bina 

Imam, 1993), juz. 11, h.174. Lihat: Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, 

(Yogyakarta; Bening Pustaka, 2020), h.161 

19 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 

1974, (Yogyakarta; PT. Liberti, 2004), h.103 
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Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara’ 

adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.20 Talak 

menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami 

dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut 

atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan 

perkawinan itu istri tidak lagi halal untuk suaminya.21 

Para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut : 

1. Sayyid Sabiq22 

َجِي ةَِا لطَّل َو  ق ةَِالزَّ َاَِنََّّ اَءَُل ع لَ  قٌَهُوَح لََّر اَبِط ةَِالزَّواَجَِو   
Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. 

2. Abdur Rahman al-Jaziri23 

لإَص طَ َل ةَُالنَّك اَحََِا لطَّل قَُفَِاَ  لَحَِبِِ نَّهَُاَِز   
Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan 

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi 

geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna ازَِلة adalah 

hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri 

bercampur.24 

3. al-Hamdani25 

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 

 

20 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Cet. I ; Semarang; Dina Utama, 1993), h.134 

21 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian:Fikih Nikah Lengkap (Cet. II; 

Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h.230  

22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), h.2006. Lihat: Linda 

Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-‘Adalah X No.4 (2012) : h. 417 

23Abdurrahman Al Jaziri, Al-Fiqh ala Madzahabibil Arba’ah, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 

1989), h.278. Lihat: Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, h. 417 

24 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, h. 417 

25Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta; Pustaka Amani, 1998) h.1. Lihat: Linda Azizah, 

“Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, h. 417 
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Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian” 26 selanjutnya pada pasal 115 Kompilasi Hukum 

Islam menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”27 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian 

merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan 

Pengadilan Agama. 

b. Dasar Hukum Perceraian 

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung 

jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, 

dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya 

maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan 

mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi 

krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa 

perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah 

sangat membenci perceraian tersebut.28 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Al-qur’an serta hadis, sebagai berikut : 

 

 

 

26 Mahkamah Agung-RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 114 

27 Mahkamah Agung-RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 115 

28 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta; Bulan 

Bintang, 1974) h. 158. Lihat : Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum 

Islam”, h. 162 
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a. Firman Allah Swt, dalam Q.S Al-Baqarah/2:229-230 :29  

لَُّل كُم َأ نَتَ  خُذُواَ۟مَِّآَءَ  َيَِ  نٍََۗو لَ  َبِِِح س َٰ
ريِحٌٌۢ َت س  َبِ ع رُوفٍَأ و 

ٌۢ
نََِۖف إِم س اكٌ ي   اًَإِلََََّٓٱلطَّل َٰقَُم رَّتَ  تُمُوهُنََّش  ات  ي  

َجُن اح َع ل ي هِم اَفِي َف ل  َيقُِيم اَحُدُود َٱلََِّّ تُم َأ لََّ َخِف  ََۖف إِن  َيقُِيم اَحُدُود َٱلََِّّ َبهِِۦَََۗأ نَيَ  اف آَأ لََّ م اَٱف  ت د ت 
َهُمَُٱلظََّٰلِمُونَ  َف أُو۟ل َٰئِٓك  َحُدُود َٱلََِّّ َت  ع ت دُوه اََۚو م نَي  ت  ع دَّ َف ل  َحُدُودَُٱلََِّّ لَُّل هََََُ۞ََتلِ ك  َتَِ  ََۥف إِنَط لَّق ه اَف ل 

َت نكِح َز و جًاَغ يْ  هَُ َب  ع دَُح تَََّّٰ
َجُن اح َع ل ي هِم آَأ نَي تَ  اج ع آَإِنَظ نَّآَأ نَيقُِيم اَحُدُود ََََۗۥمِنٌۢ َف إِنَط لَّق ه اَف ل 
َحُدُودَََُۗلَََِّّٱ يَ  ع ل مُونَ ََلَََِّّٱَو تلِ ك  لَقِ و مٍ َََ(229َََ-230َََ)َ۞ََيُ ب  يِ نُ ه ا َََََ ََ ََ ََ ََََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  

Terjemahnya : 

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan 
dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah 
kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir 
tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir 
bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka 
keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah 
orang-orang zalim. ۞ kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah 
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 
maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk 
menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya 
kepada orang-orang yang berpengetahuan.۞ 
 

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yaitu : 30 

ََ َعليهَوسلمَأ ب  غ ضَُا لْ  ل لَِعِن د  َصلىَالََِّّ َر سُولَُالََِّّ َ:َق ال  َُع ن  هُم اَق ال  َالََّّ َر ضِي  ع نَِاَِب نَِعُم ر 
قَُ َاَلطَّلَ   الََِّّ

Artinya : 

Dari Ibnu Umar ra., berkata : Dari Rasulullah saw., bersabda : perbuatan halal 
yang dibenci Allah adalah talak. 
 
 
 
 

c. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian 

 
29 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Tajwid dan Terjemahnya, 36 

30 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Kitab Talaq, Bab Fi Karohiyat At- Talaq (Mesir; 

Dar al-Ihya’,t.t), II : 225 hadits no. 2178. Lihat : Muhammad Ilham, “Peranan Mediasi dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1b (Studi 

Implementasi PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” Tesis 

(Makassar : Prodi Syariah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 84 
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Hukum Islam telah mengatur bahwa alasan perceraian hanya ada satu 

macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan 

keselamatan (syiqaq). Adapun bentuknya bisa dengan cara talak, khuluk, fasakh, 

ta’lik talaq, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang terus memuncak antara 

suami dan istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah 

tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka akan tetapi hendaklah 

menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Apabila usaha ini tidak berhasil, maka 

perceraian baru dapat dilaksanakan, itupun dengan pertimbangan bahwa rumah 

tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, dan lebih besar mudharatnya 

apabila dilanjutkan.31 

Beberapa ulama terdahulu memberikan pendapatnya mengenai syarat 

dijatuhkan talak kepada wanita, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa 

hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, 

kecuali suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah 

zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum 

seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh perkenan suaminya, sebab talak 

adalah hak pengendali (suami). Sedangkan menurut Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin 

Hambali memperbolehkan wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-

sebab, yaitu tidak diberi nafkah, istri merasa terancam baik berupa ucapan maupun 

perbuatan suami, terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat 

(ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama), dan istri terancam kehidupannya 

karena suami berada dalam penjara.32 

 

31 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama, 

(Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003), h. 132 

32 Dahwadin, dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di 

Indonesia”, Yudisia 11 No.1 (2020): h. 97-98 
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Selain hukum Islam, rumusan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia 

mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian tertuang dalam KHI Pasal 113 yaitu 

“Perkawinan dapat putus karena ; Kematian, Perceraian, dan atas putusan 

Pengadilan"33 dan pasal 116 yaitu : 34 

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

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

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan; 

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

yang lebih erat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istreri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

g. Suami melanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Sebab-sebab terjadinya perceraian juga tertuang dalam pasal 19 PP No.9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, isi yang disampaikan sama dengan apa yang tertuang dalam pasal 116 

 

33  Mahkamah Agung-RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 113 

34 Mahkamah Agung-RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 116 
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KHI namun yang menjadi perbedaan adalah jika pasal 116 KHI sebab-sebab 

perceraian dijabarkan sampai pada huruf h sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 

Tahun 1975 hanya sampai pada huruf f, yang artinya terdapat 2 poin tambahan 

sebab-sebab perceraian dalam kompilasi hukum Islam. 

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga 

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Rumah seharusnya adalah tempat berlindung yang aman bagi seluruh 

anggota keluarga. akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah menjadi 

tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Perilaku 

kekerasan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang sudah ada dan terjadi 

sepanjang umur manusia. Sejak masa lalu, tindakan kekerasan yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain seolah-olah bukanlah merupakan masalah. Kejahatan 

kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan 

kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dulu. Sekarang dengan adanya 

perkembangan ilmu dan teknologi, kejahatan kekerasan juga semakin meningkat 

baik dalam motif, sifat, bentuk, intensitas, dan modus operandi. 35 

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai gambaran 

bahwa mudahnya para perempuan menjadi sasaran empuk bagi pelaku, dikarenakan 

beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya stigma masyarakat bahwa 

korban kekerasan adalah wanita “nakal” yang menggoda pelaku, proses hukum 

yang terkesan mengabaikan laporan tentang KDRT, pihak terdekat atau keluarga 

yang memaksa korban untuk bungkam dikarenakan rasa malu dengan orang 

disekitarnya, serta rasa takut terhadap ancaman dari berbagai pihak, sehingga 

membuat para korban memilih untuk  tidak melaporkannya dan menyimpan sendiri 

apa yang mereka rasakan. 

 
35 Dwi Hapsari Retnaningrum, “Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap 

Perempuan”, Jurnal Dinamika Hukum 9 No.01 (2009): h. 21 
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Kekerasan terhadap perempuan mulai ramai diperbincangkan di dunia 

internasional sejak tahun 1975, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 

deklarasi kekerasan terhadap perempuan mengartikan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang 

mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap 

perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan 

kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.36 

Banyaknya dampak negatif yang didapatkan ketika menjadi korban kekerasan 

menandakan bahwa butuhnya pertolongan untuk korban bukan hanya kekuatan dari 

dirinya, melainkan orang sekitar bahkan negara yang perlu turun tangan 

menindaklanjuti hal tersebut. 

Kepedulian negara dalam kekerasan terhadap para perempuan sebenarnya 

mulai terlihat dengan munculnya beberapa aturan berupa undang-undang dan 

ketentuan pidananya, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual, dalam lingkup keluarga Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 289 KUHP 

tentang Kesusilaan, dan Pengadilan Agama yang menjadi jalur utama bagi para 

perempuan dalam menyelesaikan rumah tangganya ketika berada ditahap tidak 

sanggup lagi melanjutkan penderitaannya 

Perempuan sebagai tonggak peradaban bagi para generasi baru, 

menandakan bahwa pentingnya peran perempuan dalam sebuah keluarga. bukan 

hanya fisik yang perlu diperbaiki namun mental juga perlu dioptimalkan. 

Banyaknya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkaran keluarga penyebabnya 

adalah mental dan fisik seorang ibu khususnya yang berkarir dalam rumah tangga 

 

36 Paket Informasi, Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG), 

(Yogyakarta ; Rifka Annisa Women’s Crisis Center, T.t.) h.2 
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dititikberatkan kepadanya sehingga menyebabkan emosional yang tidak stabil, dan 

peran ayah yang minim dalam membantu urusan rumah tangga karena menganggap 

itulah tugas dari seorang perempuan, singkatnya adalah tidak pahamnya peran 

suami dan istri dalam keluarga, serta budaya patriarki yang melekat dalam 

masyarakat. 

Sebelum membahas lebih jauh tentang kekerasan dalam rumah tangga, 

perlunya memahami sedikit tentang pengertian kekerasan secara umum. Hal ini 

memudahkan untuk mengklasifikan karakteristik dari kekerasan. 

Pengertian kekerasan terlebih dahulu dapat dilihat melalui pasal 89 Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Membuat orang pingsan atau 

tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” 37 Menurut R. Soesilo 

pingsan diartikan sebagai “tidak ingat atau tidak sadar bagi dirinya. Sedangkan 

tidak berdaya diartikan sebagai “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali 

sehingga tidak dapat menggunakan tenaga sedikitpun” orang yang tidak berdaya 

tersebut masih dapat mengetahui akan apa yang terjadi terhadap dirinya.38 

Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun 

non verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang 

atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, 

emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Dengan demikian, 

kekerasan adalah tindakan-tindakan yang secara langsung ataupun tidak, 

menyebabkan potensi seseorang atau sekelompok orang tidak berwujud.39 

 
37 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 89 

38 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal 

demi pasal, (Bogor: Politheia, 1976). Lihat: Intan Andini Putri, “Perbandingan Perlindungan Hukum 

Terhadap Wanita dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jurnal yang diajukan untuk melengkapi tugas 

dalam memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Sumatera, Medan, 2016), h. 

17 

39 Milda Marlia, Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri, (Cet. I ; Yogyakarta: 

Pustaka Pesantren, 2007), h. 14 
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Menurut B.Rudi Harnoko, secara etimologis definisi kekerasan dibagi 

menjadi dua kategori. Pertama, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang 

berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya 

seseorang (kekerasan fisik). Kedua, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan 

tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan 

yang berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman 

dan tekanan adalah kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi 

kemampuan mental atau otak.40 Sedangkan Mansour Fakih secara singkat 

mengatakan bahwa, kekerasan (violance) secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang 41. 

Pada dasarnya kekerasan termasuk dalam kategori merugikan orang lain. 

kerugian yang didapatkan bukan hanya bentuk luka yang membekas ditubuh, 

namun pengaruh yang didapatkan oleh korban akibat kekerasan yang menjadi 

beban harus mereka pegang, padahal mereka hanya lah seorang korban yang 

mungkin tidak mengharapkan kejadian kekerasan yang menimpanya terjadi kepada 

dirinya. 

KDRT termasuk salah satu bagian dari kekerasan yang berada dalam 

lingkup keluarga. pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari 

pengertiannya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal I 42: ”Kekerasan dalam rumah tangga adalah 

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

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

 

40 B.Rudi Harnoko,” Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, Muwazah 2 No.1 

(2010): h.182 

41 Dr. Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam:Tinjauan Analisis Gender”, 

Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Edisi ke 1 Desember (1996) : h.30 

42 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 1 ayat 1 
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penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga” penjelasan lebih rinci tentang siapa saja yang termasuk dalam 

lingkup keluarga tertuang dalam pasal 2 ayat 1-2 UU PDKRT No. 23 Tahun 200443: 

Lingkup rumah angga dalam Undang-undang ini meliputi : 

a. Suami, isteri, dan anak; 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; 
dan/atau 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. 

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang No.23 

Tahun 2004 lebih memperdalam jenis kekerasan dalam rumah tangga seperti 

bentuk pemaksaan, perampasan kemerdekaan, penelantaran rumah tangga, 

penderitaan secara seksual, hal tersebut menunjukkan bentuk penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan mulai menjadi terobosan baru dalam mencari 

keadilan bagi perempuan. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga umumnya 

yang menjadi korban adalah istri dan anak, namun dalam dalam Undang-undang 

ini pula subjek yang ditambahkan semakin luas sehingga bisa menjadi perlindungan 

bagi para perempuan yang posisinya rawan terkena kekerasan, seperti ART. Posisi 

ART terkadang menjadi sasaran bagi majikan yang merasa memiliki otoritas 

apapun terhadap art nya yang tidak berdaya. Bukan hanya ART, keluarga seperti 

sepupu, ipar, dsb, juga menjadi titik tidak aman dalam lingkup rumah tangga, 

karena merasa bahwa mereka hanya menumpang di rumah tinggal tersebut dan 

tidak mempunyai wewenang atas tindak kekerasan yang misalnya dilakukan oleh 

pelaku.  

 

43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 2 ayat 1-2 
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan termasuk perbuatan terhadap seseorang 

(yang termasuk dalam ruang lingkup keluarga) baik itu dalam bentuk ancaman, 

pemaksaan, penelantaran, yang dalam hal ini merugikan orang lain sehingga 

berakibat pada penderitaan fisik dan psikologis dan dalam penyembuhan yang 

membutuhkan waktu cukup lama. 

Permasalahan dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya 

kekuatan hukum yang mampu membuktikan, sebab beberapa orang merasa bahwa 

kondisi itu adalah urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh masyarakat atau 

aturan negara sehingga korban memilih untuk bertahan dalam penderitaannya. 

Faktor lainnya adalah timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang selalu 

menganggap bahwa laki-laki boleh dalam melakukan apapun, sedangkan 

perempuan terbatas dalam ruang gerak dan hanya berfokus dalam urusan rumah 

tangga. Dengan terbatasnya ruang gerak, secara otomatis urusan ekonomi 

sepenuhnya diambil alih oleh kepala keluarga yang terkadang hal tersebut 

menyebabkan pertengkaran bagi rumah tangga, baik karena kekurangan kebutuhan 

dalam rumah, kebutuhan istri, atau pun kebutuhan anak, sehingga emosi dari suami 

tidak mampu tertahankan akhirnya berakhir dalam kekerasan. 

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya 

kekerasan dalam rumah tangga, antara lain44 : 

1. Budaya Patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan 

perempuan sebagai makhluk inferior. 

2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-

laki boleh menguasai perempuan. 

 
44 Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan-KDRT, 

Jakarta, 2002. Lihat : Kumla Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: 

Persfektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, Sawwa 11 No.2 (2016) : h. 134 
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3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan 

kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual 

menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan. 

5. Suami pemabuk, frustasi, atau mempunyai kelainan jiwa. 

Sedangkan menurut Noor Fatimah Azzahra dalam jurnalnya yang berjudul 

Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hak asasi manusia membagi enam faktor 

yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap isteri, yaitu45 : 

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam 

masyarakat. 

2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang 

bertumpukan pada kekuatan fisik. Yaitu untu menumbuhkan keyakinan 

bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran. 

3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau isteri tergantung kepada laki-

laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi. 

4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap 

harus ditutup karena termasuk wilayah prifat suami-isteri dan bukan bagian 

persoalan sosial. 

5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada 

posisi suami, tentang aturan mendidik isteri. Dan tentang ajaran kepatuhan 

isteri terhadap suami. 

6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar. 

Keluarga adalah unit terkecil dari kumpulan beberapa orang yang tinggal 

dalam satu atap dengan menghadirkan rasa cinta dan sayang satu sama lain. 

 
45 Noor Fatimah Azzahra, ”Kekerasan dalam Rumah Tangga Persfektif Hak Asasi 

Manusia” Fikri 2 No. 01 (2017) : h. 271-272 
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keterikatan cinta diantara mereka menjadikan rumah sebagai tempat pulang paling 

nyaman dan dirindukan ketika berada jauh dari rumah. Kekompakan dalam 

menjalankan rumah tangga tidak bisa hanya dilakukan satu orang, perlu saling 

menguatkan, membantu, dan menasihati agar tujuan yang dibangun sejak awal 

ketika membentuk keluarga tidak mudah goyah, oleh karena itu pentingnya 

memahami peran satu sama lain dalam menjalankan keluarga tersebut. Selain itu, 

pentingnya sebuah keluarga sama-sama mempelajari ilmu agama agar tidak mudah 

terhasut oleh godaan syaitan untuk merusak keluarga, karena sejatinya kekerasan 

yang terjadi berasal dari ketidakmampuan manusia menguasai emosinya saat itu 

yang sedang dikuasai oleh nafsu. 

b. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Pada pasal 1 ayat 2 UU Penghapusan KDRT yang berbunyi “Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk 

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga” 46 

merupakan sebuah terobosan baru dalam bidang hukum keluarga. undang-undang 

ini tidak hanya menjelaskan secara spesifik atas pembaruan UU tentang kekerasan 

yang tertuang dalam KUHP sebelumnya, namun menjadi perlindungan hukum 

untuk korban serta menimalisir kejadian berulang mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga hanya 

sebatas kekerasan yang terlihat secara nyata seperti kekerasan fisik, hal tersebut 

dikarenakan belum tersosialisasi dengan baik UU  Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga dan pemahaman masyarakat yang masih menganggap bahwa 

urusan keluarga adalah ranah privat bukan publik. Padahal secara yuridis bentuk-

 
46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 1 ayat 2 
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bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah dijelaskan didalam UU No.23 

Tahun 2004 pada Bab III Tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu 

kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga. 

1. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit, atau luka berat 47. Karakteristik bentuk kekerasan fisik dijelaskan lebih 

luas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta. Bentuk-bentuk yang 

tergolong kekerasan fisik mencakup pemukulan menggunakan anggota 

tubuh, seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan menggunakan 

benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala istri ke dinding, sundutan 

rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian, dan lain-lain), 

sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dipelintir, dicekik, 

dan diseret.48 Menurut Harkristuti Harkisnowo, kekerasan fisik (emotional 

abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, 

menusuk, mendorong, dan memukul memakai senjata.49 Kekerasan secara 

fisik adalah kekerasan berupa penganiayaan terhadap anggota tubuh sehingga 

menyebabkan luka ringan atau luka berat. 

2. Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, rasa 

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.50 Secara 

umum kekerasan psikis mengakibatkan penderitaan yang tak terlihat karena 

 
47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 6 

48 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan Monopoli Kaum Perempuan, 

Dalam Majalah Amanah, No.58 Th.XVIII, Januari 2005/Dzulqa’idah-Dzulhijjah 1425 H., h.74. 

Lihat : Muhammad Ilham, “Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT 

di Pengadilan Agama Bima Kelas 1b (Studi Implementasi PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan)” Tesis (h. 105-106 

49 Kumla Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Persfektif 

Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, h. 131 

50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 7 
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terkait dengan rasa yang bersifat subjektif dan munculnya ketidakstabilan 

psikis baik secara temporer maupun permanen pada diri korban. Untuk 

menyeimbangkan kondisi korban sehingga dapat pulih kembali pada keadaan 

semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan 

finansial, medis, dan psikis (mental) korban.51 . 

Karakteristik kekerasan secara psikis yaitu, berupa ancaman, berkata kasar, 

perselingkuhan, perceraian, dan segala jenis perbuatan yang tidak 

menghargai seorang istri. 

3. Kekerasan Seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dala lingkup rumah tangga ; pemaksaan hubungan 

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang 

lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.52 Sebagai contoh 

kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemerkosaan. Pada dasarnya 

pemerkosaan diartikan sebagai paksaan suami kepada istri atau orang yang 

menetap dalam rumah tangga (Art, anak, ipar, sepupu, dan lain-lain) yang 

disebut sebagai korban untuk berhubungan seks, biasanya berujung 

penyiksaan sampai menyakiti tubuh bagian sensitif. selain itu, pemaksaan 

untuk menjadi pekerja seksual yang dilakukan oleh pelaku biasanya seperti 

menjual diri dengan mengambil keuntungan dari tindakan tersebut. 

4. Penelantaran Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang 

dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut 

 

51 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2007) h. 160-161 

52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 8 
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; penelantaran sebagaimana dimaksudkan ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 

sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.53 

Umumnya penelantaran rumah tangga ditujukan kepada kepala keluarga 

dalam hal ini suami sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam 

keluarga. karakteristik penelantaran rumah tangga seperti tidak memberikan 

perlakuan yang baik dalam masalah ekonomi, sebagai contoh tidak berusaha 

menafkahi rumah tangganya, mengabaikan tanggung jawabnya, membatasi 

ruang gerak korban di luar rumah dalam hal ekonomi namun tetap 

menelantarkan rumah tangganya. 

c. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Perkawinan pada hakikatnya menjadi tempat belajar bagi pasangan suami 

istri. Tempat belajar dapat diartikan sebagai tempat untuk mendapatkan, menerima, 

dan memahami hal-hal yang baru khususnya terkait keluarga, sebagai contoh 

lahirnya seorang anak yang menjadi tempat belajar pertama bagi orang tua dalam 

persoalan mendidik, dan memberikan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini, 

kolaborasi kedua orang tua sangat diperlukan, perbedaan latar belakang sebelum 

menikah terkadang menjadi problem dalam mendidik anak, seperti pola asuh yang 

masing-masing didapatkan para orang tua sebelum menikah.  

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab 

yang perlu diselesaikan bersama. Seorang anak tumbuh menjadi nakal menjadi 

pertanyaan besar untuk orang tuanya, bagaimana mendidiknya? Bagaimana 

komunikasinya dengan anak? Bagaimana perlakuan orang tua nya terhadap 

 
53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Pasal 9 
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anaknya? Semua itu menjadi titik berat yang perlu diselesaikan oleh orang tua. 

Begitupun juga kondisi yang dialami suami atau pun istri, masing-masing menjadi 

tanggung jawab bersama yang perlu menghadirkan solusi. 

Idealnya pernikahan yaitu, dengan cara menanggung permasalahan yang 

terjadi dan mencarikan solusi secara bersama, belajar bersama, tentunya bukan 

hanya sebatas teori yang mudah di ungkapkan. Secara fakta, masih banyak 

permasalahan dalam rumah tangga yang diabaikan oleh suami atau istri, menolak 

untuk belajar dalam memahami pasangan karena merasa benar dengan pendapatnya 

masing-masing, sehingga tidak menghasilkan solusi dan bisa saja berujung 

kekerasan atau bahkan perceraian. 

Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi 

emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks 

publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu. 

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena 

gunung es, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.54 

Berdasarkan bentuk-bentuk KDRT yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-

undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tentunya memberikan efek 

yang negatif bagi ruang lingkup rumah tangga, khususnya istri sebagai korban yang 

paling banyak mendapatkan KDRT dari pasangannya. Beberapa hasil penelitian 

 
54 Perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum 

(melapor kepada polisi) sebagai langkah pertama. Hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang 

mengadu pada penegak hokum (polisi atau pengadilan untuk bercerai) sebelum mengadu ke crisis 

center sebagai lembaga yang dipercayainya untuk mendapatkan perlindungan (Kalibonso dalam 
Luhulima, 2000. hlm. 139). Tinjauan yang dilakukan atas sekitar 50 penelitian berbasis populasi 

yang diadakan di 36 negara menunjukan bahwa 10 – 60% perempuan yang pernah menikah atau 

mempunyai pasangan, setidaknya mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim 

atau mantan pasangan intimnya (Heise, dalam Hakimi. 2001. hlm. 6). Dan sebagai perbandingan, di 

Amerika Serikat disebutkan bahwa hanya ada satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

dilaporkan dari 10 kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi (Luhulima. 2000. hlm. 117) Lihat :Yeni 

Huriyani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan privat yang jadi persoalan publik”, 

Jurnal Legislasi Indonesia 5 No. 3 (2008) : h. 81 
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menunjukkan bahwa anak yang secara langsung melihat pertengkaran dari kedua 

orang tua nya menjadi rentang mengalami trauma secara psikis ketika dewasa. 

 Adapun dampak kekerasan yang merugikan bagi perempuan/istri dan anak, 

sebagai berikut 55 : 

1. Dampak Kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah : 

mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan 

harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan 

terhadap suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, 

mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. 

2. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, 

lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun 

psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. 

3. Dampaknya bagi anak adalah : kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing 

dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak 

akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk 

melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak 

mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang 

dilakukan oleh orang tuanya. 

Dalam jurnal kesehatan yang ditulis oleh Mery ramadani dan Fitri yuliani  

bahwa dari hasil penelitian Margaretha di Surabaya di Sidoarjo mengatakan 

seorang anak laki-laki yang tumbuh dari keluarga yang terbiasa melakukan 

kekerasan beresiko tiga kali lipat menjadi pelaku kekerasan untuk keluarganya 

kedepan, sedangkan anak perempuan sebagai saksi KDRT akan berkembang 

 

55 Yuliati Hotifah, “Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga”, Personifikasi 2 No.1 (2011) : h. 65-66. 
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menjadi perempuan dewasa yang pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban 

kekerasan dikeluarganya.56 

B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 

1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim  

Putusan hakim merupakan isi dari pernyataan tertulis yang disampaikan 

secara lisan oleh hakim kepada pihak berperkara di akhir persidangan yang 

berkekuatan hukum tetap. Isi dari putusan hakim disebut dengan pertimbangan 

hukum (Legal Reasoning).  

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan 

ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan 

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan 

permohonan (voluntair).57  

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio 

contentiosa), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang 

kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan 

sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation 

(menghukum), atau bersifat consititutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini 

jika dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang 

bisa disebut eksekusi.58 

 

56 Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai salah satu 

Isu Kesehatan Masyarakat Global”, h.86 

57 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 168 

58 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 

1998) h.200 
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Peranan hakim dalam memutus perkara sangat berpengaruh terhadap nasib 

pencari keadilan, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat 

diartikan dengan makna59 : 

a.  Hakim merupakan profesi khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula 

dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan 

peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan 

campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang di emban oleh hakim. 

b. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, 

tetapi hakim harus memenuhi nuraninya sebagai tanggung jawab moral 

atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan 

masyarakat. 

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali 

dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas, sebagaimana di tekankan oleh 

Soedikno Mertokusumo, bahwa : “ pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin 

juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami 

ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan 

hukumnya dasar dari putusannya”.60 

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan undang-

undang yang berlaku, namun hakim juga harus dengan teliti melihat pembuktian 

yang diajukan dalam persidangan, menelaah fakta persidangan, menganalisa 

peristiwa dengan menyesuaikan norma hukum dan adat yang berlaku, sampai 

akhirnya menemukan hukum sesuai dengan bidang hukum yang diperlukan. 

 

59 Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam 

Putusan Hakim, Yudisia 5 No.3 (2012) h.287-288 

60 Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-fakta persidangan dan Teori Hukum dalam 

Putusan Hakim”, h.288 
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Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” kata menggali 

mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada 

permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, di 

cari dan ditemukan. 61  

Hakim dalam menuangkan argumennya dalam putusan senantiasa 

menyelaraskan norma hukum dan adat yang berlaku serta nalarnya dalam 

mengamati jalannya persidangan agar dapat membuat kesimpulan yang mudah 

dipahami, sistematis,dan logis bagi pencari keadilan. Menurut Nur Iftitah dalam 

jurnalnya mengemukakan beberapa dasar hukum dalam putusan hakim yang 

diperlukan, yaitu62 : 

a. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Argumentasi Yurisprudensi 

c. Argumentasi Hukum kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqhi dan Kaidah fiqh, 

dan lain-lain. 

d. Argumentasi Moral 

e. Argumentasi Sosiologis  

f. Argumentasi Penafsiran dan Intreprestasi hukum. Adapun macam 

intreprestasi atau penafsiran tersebut adalah : Intreprestasi Gramatikal 

(Bahasa), Intreprestasi Sistimatis, Intreprestasi Historis dan Sosiologis 

atau Teologis, Intreprestasi Komparatif, Intreprestasi Antisipatif atau 

 

61 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan”, Islamadina XVIII No.2 (2017): h. 48 

62 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan”, h. 51-52 
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Futuristis, Intreprestasi Resktriktif, Intreprestasi Ekstensif dan 

Intreprestasi a Contrario. 

 

2. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara 

Berbicara mengenai kedudukan peradilan agama dalam tata hukum di 

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan utama kedudukan, tugas, dan 

fungsi peradilan agama sebagai institusi negara. Menurut ketentuan UUD 1945 dan 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peradilan agama tidak lain merupakan 

peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif, dengan 

fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.63 

 Dalam pasal 24 UUD 1945 dijelaskan bahwa64 :  

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkmah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

diatur dalam undang-undang. 

Dari penjelasan kekuasaan kehakiman yang dijelaskan diatas, dapat 

diketahui bahwa penyelenggara dan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia 

di pegang oleh Mahkamah Agung dengan membawahi beberapa peradilan di 

bawahnya, yaitu Peradilan Umum yang memeriksa perkara pidana umum, dan 

 

63 Abdul Manan, Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI 

(Jakarta ; Pranamedia Group, 2019), h. 219 

64 Abdul Manan, Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI, h. 221 
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perkara perdata, Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa terkait administrasi 

tata usaha negara, Peradilan Militer yang memeriksa tindak pidana militer dan 

tindak pidana umum khusus oknum anggota ABRI, dan Peradilan Agama yang 

memeriksa perkara perdata tertentu yang secara jelas tertuang dalam Undang-

Undang tentang peradilan agama pada pasal 49. 

Kewenangan Peradilan Agama secara lebih terperinci diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Undang-Undang tersebut ketentuan 

mengenai bidang-bidang perkara yang menjadi kewenangan atau kompetensi 

lingkungan peradilan agama telah ditentukan sedemikian rupa dalam pasal 49. Pasal 

tersebut menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 

Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syariah.65 

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Maslahah 

Dalam ilmu ushul fiqhi dikenal istilah al-maslahah, al-mashlahah al-

mursalah, al-maslahah al-‘ammah, dan al-hajah al-‘ammah. Al-maslahah dari kata 

kerja saluha, secara bahasa berarti (good), damai (peace, conciliation), pantas 

(proper), manfaat (useful), kepentingan (benefit, interest), kemaslahatan dan lain-

 
65  Abdul Manan, Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI, h. 

226 
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lain.66 Al-maslahah al-‘ammah, al-maslahah al-mursalah dan al-hajah al-ammah 

dapat berarti public welfare, commonweal (kesejahteraan umum/bersama).67 

Secara etimologi (bahasa), terminologi   مصلحة “mashlahah” berasal dari kata 

حاصلا  –يصلح    –صلح    “ shalah, yashulu, shalahan ” yang berarti sesuatu yang baik, 

patut, dan bermanfaat.68 Bentuk mashdar dari kata صلح “shalaha” adalah (مصلحة) 

“mashlahah” yang berarti (منفعة) “kegunaan”, bentuk lawan kata dari kegunaan 

adalah (مفسدة) yang berarti kerusakan.69 Seiring dengan berkembang zaman, kata 

 mashlahah” telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata“ مصلحة

“maslahat” yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa 

kemanfaatan dan menolak kerusakan.70 

Secara terminologis, mashlahah telah diberi muatan makna oleh beberapa 

ulama usul al-fiqh. Al-Gazali misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari 

maslahah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau 

menyingkirkan/menghindari kemudaratan (jalb manfa’ah atau daf madarrah) 

Menurut al-Gazali, yang dimaksud mashlahah, dalam arti terminologis-syari’i, 

adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara’ yang berupa memelihara agama, 

jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaann. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa 

 

66 A.W. Munawir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788-

789. Hans Wehr, A. Dictionary of Modern Written Arabic, (Germany: Otto Harrassowitz, 1971), 

hlm. 521-522. Lihat: Abu Rokhmad, “Gagasan Hukum Progresif Teori Maslahah” al-manahij VII 

No.1 (2013): h. 9 

67 Hans Wehr, A Dictionary, hlm.522. Lihat: Abu Rokhmad, “Gagasan Hukum Progresif 

Teori Maslahah”, h. 9 

68 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), h. 219 

69 Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arabi (Cairo: Dar al-Hadits, 2003), vol. V, hlm 347. Lihat juga 

Muhammad Sayyid Ramadlan al-Buthi, Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syara’ah al-Islamiyyah 

(Beirut: Mu’assasah al-Risalah.2001), hlm. 27. Lihat: Enden Haetami, “Perkembangan Teori 

Mashlahah ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam” Asy-Syari’ah 

17 No.1 (2015), h.30 

70 Munawir Kholil, Kembali kepada Al-Qur’an dan al-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 

1995), h. 43 
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setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut 

dikualifikasi sebagai mashlahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat menganggu 

dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan 

menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai maslahah.71 

Menurut Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Romli SA, 

mashlahah adalah “memelihara maksud hukum syara’ terhadap kebaikan yang 

telah digariskan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu 

belaka.72 Imam al-Ghazali menegaskan bahwa kemashlahatan harus sejalan dengan 

tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena 

kemashlahatan manusia tidak selamanya berdasarkan kepada kehendak syara’, 

tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang 

dijadikan patokan dalam menentukan kemashlahatan itu adalah kehendak dan 

tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, 

kemashlahatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum 

adalah apabila : Pertama, mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan 

syara’. Kedua, mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash 

syara’. Ketiga, mashlahah itu termasuk dalam kategori mashlahah yang dharuri, 

baik yang menyangkut kemashlahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, 

yaitu berlaku sama untuk semua orang.73 

 Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan 

(syari’at al-fitrah), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang 

menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan 

 

71 Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al-Mustafa min ‘Ilm al-Usul, tahqiq wa ta’liq 

Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-

417. Lihat: Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah” Salam 1 No. 2 (2014) : h.314  

72 Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.168 

73 Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al-Mustasfa min’ Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al Kutub 

al’Ilmiyah, 1980), h. 139 
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syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan 

manusia dari cengkraman kuasa hawa nafsu yang desktruktif. Syariah Islam 

merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia. Syariah Islam senantiasa 

memperhatikan realisasi maslahah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah konsep 

maslahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan 

sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan 

oleh nass Syara’. Jelaslah bahwa maslahah menjadi elan vital bagi Syariah Islam 

sehingga ia senantiasa memiliki relavansi dengan konteks zamannya; dan ini pada 

gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap up to date menyapa segenap persoalan 

kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.74 Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan dari maslahah yaitu memelihara tujuan syara’ berupa kebaikan 

dan kemanfaatan yang ditujukan kepada hambanya dengan cara melakukan 

pembaharuan baik kehidupan duniawi dan ukhrawinya dengan berbagai norma 

hukum yang telah diatur dalam Al-qur’an dan hadis agar manusia dalam menjalani 

kehidupan nya memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan syariat, ditengah agresi 

pemikiran liberal yang merajalela. 

Untuk mengetahui derajat kemaslahatan, salah satunya dapat diukur dari 

aspek tujuan akhir yang muncul sebagai akibat yang akan ditimbulkannya. Hal ini 

penting diketahui oleh setiap orang, sebab orang seringkali terjadi kekeliuran dalam 

menilainya, karena terkadang apa yang dianggap sebuah mashlahah justru itu 

adalah mafsadah. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran untuk membedakan antara 

keduanya, antara lain dapat dilihat dari segi apakah akibat yang ditimbulkannya itu 

baik atau buruk. Jika suatu perbuatan itu menghasilkan suatu kebaikan, maka ia 

 
74 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah” , h.315 
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adalah mashlahah. Sebaliknya jika yang dihasilkan itu suatu keburukan, maka ia 

adalah mafsadah.75  

 Untuk memudahkan dalam menentukan ketegasan terhadap syara’, al-

Gazậli mengkategorikan maslahah menjadi 3 bagian, hal ini juga menjadi pendapat 

mayoritas ulama, yaitu : (1) maslaẖah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara’ 

terhadap penerimaannya (maslaẖah mu’tabarah) ; (2) maslaẖah yang mendapat 

ketegasan justifikasi Syara’ terhadap penolakannya (maslaẖah mulgah); dan (3) 

maslaẖah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara’, baik terhadap 

penerimaannya maupun penolakannya (maslaẖah mursalah).76  

 Selanjutnya dipertegas oleh al-Syậthibi bahwa syariat diadakan untuk 

kemaslahatann hamba baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan 

yakni dharûriyyật, hậĵiyyật dan taẖsiniyyật. Maslahah dharûriyyật adalah sesuatu 

yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika ia tidak 

ada maka akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. 

Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, jiwa, 

keturunan, harta dan akal. Sedangkan hậĵiyyật adalah sesuatu yang sebaiknya ada 

agar dalam pelaksanannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau 

sesuatu tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian 

hanya saja akan menimbulkan masyaqqah atau kesempitan seperti adanya rukhsah 

bagi orang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. Adapun taẖsiniyyật adalah 

sesuatu yang sebaiknya ada demi seusainya dengan keharusan akhlak yang baik 

atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan 

kerusakan atau hilangnya sesuatu dan juga tidak akan menimbulkan masyaqqah 

 

75 Enden Haetami, “Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam 

dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, h.31 

76 Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al-Mustafa min ‘Ilm al-Usul, tahqiq wa ta’liq 

Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-

417. Lihat: Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, h.320 
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dalam pelaksanaanya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak baik menurut ukuran 

tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.77 

Melalui proses penemuan mashlahah tentunya melibatkan beberapa 

mujtahid atau oknum yang menjadi penentu dalam merumuskan sesuatu sehingga 

menghasilkan sebuah hukum, seperti Pengadilan Agama/Negeri sebagai instansi 

yang mempunyai kewenangan mengeluarkan putusan untuk kemaslahatan 

masyarakat yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengadilan 

Agama  misalnya dalam kasus perceraian akibat KDRT. Dalam Islam, perceraian 

merupakan salah satu perbuatan yang dibolehkan namun paling dibenci oleh Allah, 

dapat diartikan bahwa perceraian ini sebaiknya tidak seharusnya dilakukan oleh 

umat Islam karena ada mafsadat didalamnya. Namun jika melihat isu yang beredar 

dimasyarakat, perceraian dan KDRT menjadi hal yang mudah dilakukan dan 

didapatkan, tentunya hal tersebut menjadi tugas dari penegak keadilan (Hakim) 

dalam mempertimbangkan sesuai dengan realita, aturan yang berlaku, dan 

mashlahah bagi penggugat dan tergugat. 

Idealnya dalam sebuah pernikahan  memuat pemeliharaan tujuan/prinsip 

dasar (al-usûl al-khams) menurut pendapat al-Gậzậli yaitu memelihara agama (ẖifz 

al-dἰn), memelihara jiwa (ẖifz al-nafs), memelihara akal pikiran (ẖifz al-‘aql), 

memelihara keturunan (ẖifz al-nasl), dan memelihara kekayaan (ẖifz al-mậl) namun 

jika salah satu diantaranya dapat mencederai jalannya tujuan pernikahan seperti 

terjadinya perceraian dan KDRT yang berakibat hilangnya ẖifz al-nasl dan ẖifz al-

nafs maka terjadi ketimpangan sehingga muncul kemudaratan dan kerusakan dalam 

sebuah pernikahan. 

 

77 Al-Syậthibi, Al-Muwậfaqật fi Ushûl al-Syari’ah, Ditaẖqiq oleh Muẖammad ‘Abd al-

Qadir al-Fậdili, (Bayrût: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th), Jilid I, Juz II, H.7-9. Lihat: Asni, 

“Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

Pengadilan Agama”, Ahkam XIV No.1 (2014) : h.106 
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Jelaslah bahwa teori maslahat menjadi salah satu dari gagasan-gagasan yang 

diperlukan dalam perjalanan hukum Islam khususnya bagi aktivis kontemporer 

untuk pengembangan hukum Islam, seperti Pengadilan Agama yang diberi 

kewenangan penuh oleh negara untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu 

seperti perceraian.78 

 

D. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Asni, “Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, h.107 

 

PENGADILAN 

KASUS PERCERAIAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA 

FAKTOR 

PENGARUH 

DAMPAK 

PENYELESAIAN PUTUSAN 



47 

 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sebagaimana dikutip oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan, menurut 

Denzin & Linclon menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah (fakta) dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.79 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melihat secara fakta fenomena 

yang terjadi dilapangan, dalam hal ini peneliti melihat bagaimana bentuk 

penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama sebagai instansi 

yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku dan juga melihat fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya 

penggugat yang umumya menjadi korban dari kdrt. Dalam penelitian ini nama 

penggugat nantinya hanya menggunakan inisial untuk menjaga identitas dari para 

penggugat. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif, yaitu peneliti 

harus mendiskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan 

dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan 

fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan 

laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di 

lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam 

laporannya.80  

 
79 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jawa Barat ; 

CV.Jejak, 2018), h.7 

80 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif , h.11 
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Dalam hal menemukan fenomena yang terjadi dilapangan, peneliti memulai 

dengan melihat data perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama, kemudian 

menuliskan secara naratif ke dalam tesis bentuk ataupun upaya penyelesaian yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini hakim sebagai penentu kebijakan 

yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT 

dengan menyesuaikan dan menjadikan sumber pendukung data yang didapatkan 

dari penggugat sebagai korban KDRT. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama yang termasuk dalam wilayah 

Sulawesi Selatan, yaitu Pengadilan Agama Malili, Jl. Andi Hasan Opu Tohatta, 

Nomor 1, Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena merupakan salah satu 

pengadilan yang baru dibentuk di tahun 2019 di wilayah Luwu Timur, tentunya 

menjadi hal yang baru dalam menangani berbagai macam perkara serta perbedaan 

adat dan budaya yang merupakan salah satu indikator hakim ketika memutus 

perkara dengan mempertimbangkan norma hukum maupun norma kebiasaan 

masyarakat setempat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan agar lebih 

memudahkan penelitian dalam menemukan fakta dan juga fokus terhadap kajian 

sesuai dengan disiplin ilmu yang akan dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan 

adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan kategori Judical case study 

dan metode normatif-empiris. 

1. Pendekatan Normatif-Empiris 

Dalam metode penelitian normatif-empiris ini merupakan implementasi 

ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa 
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hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.81 Untuk lebih spesifik peneliti 

menggunakan kategori Judical case study yaitu pendekatan studi kasus hukum 

sehingga melibatkan pengadilan untuk memberikan putusan sebagai bentuk 

penyelesaian dari konflik yang terjadi. 

Pendekatan ini digunakan sebab penelitian ini mengarah ke bentuk 

penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT dalam hal ini putusan hakim sebagai 

upaya ketika berperkara sesuai dengan kategori Judical case study. gabungan 

metode ini digunakan sebagai dasar peneliti untuk menggali putusan perkara 

perceraian akibat KDRT yang dibuat oleh hakim. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan Fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif  yang 

berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia 

(sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan 

hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami 

secara lebih baik tentang sosial budaya, politik, atau konteks sejarah dimana 

pengalaman itu terjadi. Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang 

menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan 

persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, 

kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman 

informan.82 

Alasan menggunakan pendekatan ini karena dalam penelitian ini peneliti 

melakukan tanya jawab secara mendalam kepada beberapa Penggugat yang 

 

81 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian 

Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (Riau; Dotplus Publisher, 2022), 

h.20  
82 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Surabaya; CV. Jakad Media 

Publishing, 2021), h.38 
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mengajukan perceraian dengan alasan KDRT guna melihat sudut pandang lain dari 

korban. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber 

data primer dan sekunder, yaitu : 

1. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu, peneliti melakukan 

wawancara kepada penggugat yang menjadi korban dalam perceraian akibat KDRT 

untuk mengetahui secara mendalam apa saja yang menjadi faktor dan dampak yang 

dialami oleh penggugat dalam perkara yang diajukan, kemudian peneliti akan terjun 

langsung di Pengadilan Agama Malili untuk mewawancari beberapa hakim terkait 

bentuk penyelesaian hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT  dan 

melakukan wawancara kepada POSBAKUM dan bagian Kepaniteraan terkait angka 

perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Malili dengan menyesuaikan data 

yang didapatkan di penggugat. 

2. Sumber data sekunder dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

buku, jurnal, artikel, dan tesis yang sesuai dengan penelitian peneliti yaitu 

permasalahan perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama serta dampak yang 

didapatkan dari korban perceraian akibat KDRT. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini dengan mengunjungi dan mengamati 

langsung kondisi Pengadilan Agama Malili, dalam hal ini perkara perceraian akibat 

KDRT guna menemukan keadaan secara rill terkait penelitian ini. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode berkomunikasi dengan mudah 

kepada narasumber. Wawancara yang dilakukan peneliti ditujukan kepada beberapa 



51 

 

 
 

Penggugat yang mengajukan perceraian dengan alasan KDRT, Para Hakim 

Pengadilan Agama Malili, bagian Kepaniteraan, serta Posbakum, secara terstruktur 

dengan menanyakan garis-garis besar mengenai KDRT lalu masuk kedalam pokok 

inti permasalahan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya.83 Adapun dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa putusan pengadilan, laporan perkara, dan gugatan yang dibuat 

oleh pencari keadilan, dengan adanya dokumen tersebut maka penelitian ini akan 

lebih kredibel/dipercaya oleh pembaca nantinya. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya peran 

Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam melakukan penelitian 

lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat, dan sistematis yang lebih 

mudah diolah.84 Adapun instrumen yang digunakan adalah : 

1. Pedoman wawancara, instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah 

handphone yang mempunyai alat perekam agar lebih memudahkan peneliti 

untuk merangkum hasil wawancara dari narasumber dengan cermat, selain 

menggunakan alat perekam peneliti juga menggunakan alat tulis menulis 

untuk merangkum inti dari wawancara tersebut. 

 
83 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Remaja Rosdakarya, 

2011), h.186 
84 Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), h. 101 



52 

 

 
 

2. Data berbentuk dokumentasi, dalam hal ini alat yang digunakan adalah 

handphone yang memiliki aplikasi kamera. Dokumentasi tersebut mencatat 

segala informasi berbentuk gambar sebagai bukti bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian tersebut dan sebagai bentuk keabsahan data dalam 

penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan proses dari pencarian data atau fakta secara 

sistematis, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara 

kepada narasumber, pengumpulan materi pendukung seperti jurnal, artikel, dan 

penelitian terdahulu, sehingga apa yang ditemukan mudah dipahami oleh orang lain 

dan lebih akurat. proses menganalisis data dimulai dari sebelum peneliti berada di 

lapangan sampai dengan peneliti menyelesaikan penelitiannya di lapangan, dimulai 

dari penentuan lokasi penelitian, fokus atau bahasan pada penelitian, dan 

pendekatan apa yang akan dilakukan ketika berhadapan dengan narasumber.  

Setelah melakukan proses tersebut, maka dilakukan analisis data melalui 

beberapa tahap agar penelitian ini lebih jelas dan penjelasannya tidak terlalu meluas 

dari judul penelitian, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstrakan, serta proses penstranformasian data-data 

kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.85 

Pada tahapan reduksi data peneliti memulai dengan menelaah data secara 

umum terkait perceraian dengan alasan KDRT di kepaniteraan dan bagian 

posbakum serta penggugat yang mengajukan perceraian dengan alasan KDRT 

kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam wawancara kepada hakim dan 

 
85 Sri Wahyuni, dkk, Metodologi Penelitian (Bandung; Media Sains Indonesia, 2021), 

h.149 
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putusan nya dalam perkara KDRT, serta mencari hal-hal penting sesuai dengan 

penelitian peneliti. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 

(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, 

diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk tersebut 

akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

penelitian selanjutnya.86 

Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan hasil wawancara secara naratif 

lalu mengelompokkan persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang didapatkan 

dari berbagai hakim di Pengadilan Agama Malili sambil menyesuaikan beberapa 

teori yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan agar 

peneliti lebih menemukan teori baru ataupun landasan dalam mengambil 

kesimpulan. 

3. Verifikasi Data 

Proses terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah menarik kesimpulan 

atau verifikasi data. Verifikasi data dimaksudkan kembali mengecek ulang hasil 

analisis penelitian dimulai dari reduksi data, dan penyajian data, lalu menarik 

kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Tujuan dari menarik kesimpulan dengan 

harapan adalah peneliti dapat menemukan teori baru, memberi jalan yang terang 

dari proses yang sebelumnya masih tabu, ataupun sekedar memberi solusi kepada 

yang berwenang sesuai dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian. 

 

 
86 Cahya Suryana, “Pengolahan dan Analisis Data Penelitian” (Materi yang disajikan pada 

Diklat Kompetensi Pengawas di Jakarta, 2007), h. 12 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validasi internal 

(uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan objektifitas 

(confirmability). Proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan teknik 

triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi 

waktu.87Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori.  

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam 

hal ini peneliti membandingkan hasil penelitian dengan wawancara yang dilakukan 

kepada beberapa hakim, membandingkan penelitian dengan berbagai teori dan 

narasumber (perorangan), membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

ada. 

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek 

keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan 

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 

yang sama

 
87 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung, 

Alfabeta, 2009), h. 271-273 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Pengadilan Agama Malili 

1. Sejarah Pengadilan Agama Malili 

Menurut sejarahnya, Pengadilan Agama Malili terbentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan 26 Pengadilan Agama seluruh Indonesia tanggal 26 April 2016 dan 

surat KemenPan-RB Nomor B/150/M.KT.01/2018 tanggal 28 Pebruari tentang 

persetujuan untuk pengoprasian pengadilan tersebut88, kemudian diresmikan 

langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H.M. Hatta 

Ali, S.H.,M.H. pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, kabupaten kepulauan 

Talaud, provinsi Sulawesi Utara dan pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di 

Gedung Pengadilan Tinggi Agama hakim dan pejabat struktural Pengadilan Agama 

Malili di ambil sumpahnya oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan 

wakil Ketua Pengadilan Agama Malili diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan 

Agama Malili Dr. Aisyah Ismail, S.H.,M.H. 

Pengadilan Agama Malili awalnya menjadi bagian dari Pengadilan Agama 

Masamba dalam penerimaan perkara untuk masyarakat Luwu Timur dan Luwu 

Utara, namun setelah pemekaran antara Luwu Timur dan Luwu Utara Pengadilan 

Agama Malili yang mewilayahi Kabupaten Luwu Timur memiliki ruang tersendiri 

untuk para pencari keadilan dalam memperoleh haknya di area Luwu Timur yang 

saat ini sudah memiliki 11 kecamatan terdiri dari 3 kelurahan dan 124 desa, dengan 

mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. 

 

88 Pengadilan Agama Malili, ”Sejarah Pengadilan”, Official Website Pengadilan Agama 

Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (18 Mei 2023) 

 

https://pa-malili.go.id/
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Awal berdirinya, Pengadilan Agama Malili berkedudukan di Jl. Andi Umar 

No.1 Malili pada sebuah gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 

dengan status pindai pakai, lalu dengan selesainya proyek pembangunan gedung, 

maka sejak tanggal 1 Nopember 2021 PA Malili resmi pindah ke kantor baru di Jl. 

Andi Hasan Opu Tohatta No.1 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten 

Luwu Timur sejak tanggal 1 Nopember 2021 yang lahannya merupakan hibah dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.89 

Setelah melalui upaya-upaya persiapan, baik yang berhubungan dengan 

sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kelengkapan administrasi, pada 

tanggal 05 Nopember 2018 secara resmi Pengadilan Agama Malili menerima 

pendaftaran perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Mll dan melakukan persidangan 

perdana pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 dengan perkara permohonan 

Cerai Talak.90 

Selama 5 tahun perjalanan, Pengadilan Agama Malili telah diambil alih oleh 

beberapa ketua yang diberikan amanah oleh Pengadilan Tinggi Agama, 

diantaranya: 

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Malili  

No Nama Jabatan Periode 

1 Mahyuddin, S.HI.,M.H. Ketua 2019-2021 

2 Muhammad Arif, S.HI Ketua 2021-2022 

3 Rajiman, S.HI.,M.H. Ketua 2022-sekarang 

  Sumber : Arsip Pengadilan Agama Malili 

 

89 Pengadilan Agama Malili, ”Sejarah Pengadilan”, Official Website Pengadilan Agama 

Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (18 Mei 2023) 

90 Pengadilan Agama Malili, ”Sejarah Pengadilan”, Official Website Pengadilan Agama 

Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (18 Mei 2023) 

https://pa-malili.go.id/
https://pa-malili.go.id/
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Selanjutnya adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Malili saai ini, 

yaitu : 

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malili 

Sumber : Arsip Pengadilan Agama Malili 

Adanya beberapa kekosongan jabatan pada bagian kepaniteraan  dan 

kesektrariatan, tidak menurunkan semangat pimpinan dan aparatur Pengadilan 

Agama Malili untuk melayani pihak yang ingin berperkara sesuai dengan prinsip 

berkeadilan, kejujuran, dan responsibilitas. 

 

Ketua 

Rajiman, S.HI.,M.H

Panitera
Dra. Nasrah Arif, S.H

Jurusita

Adnan Qohar, S.H.

Jurusita 
Pengganti

Yudisthira 
Widanarta, S.H.

Jurusita 
Pengganti

Gumilar 
Nugroho, A.Md

Panmud 
Permohonan

Abduh Hamid, 
S.Ag.,M.H

Panmud Gugatan

Jamaluddin S, S.EI

Panmud 
Hukum

Ummu Kulsum, S.HI

Sekretaris

H. Abd. Azis, S.Ag

Kasubag Perencanaan, TI, 
dan Pelaporan

Muhammad Said, S.HI

Pengelola Sistem 
Jaringan

-

Kasubag Kepegawaian, 
Organisasi, dan Tata Usaha

-

Analisis Sumber 
Daya Manusia

-

Kasubag Umum & 
Keuangan

Muhammad Husni, S.HI

Bendahara
-

Pranata 
Komputer

Muhammad Firman 
Mustama, S.T.

Staf

Luhur Sanitya Pambudi, 
S.H.

Staf
Hesti Melinda 
Listiani, A.Md

Wakil Ketua
Ahmad Edi Purwanto, SHI

Hakim

Mufti Hasan, S.Sy



58 

 

 
 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili 

Tabel 4.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili91 

VISI MISI 

 

 

 

 

Terwujudnya Pengadilan Agama 

Malili yang Agung 

1. Menjaga kemandirian 

Pengadilan Agama Malili ; 

2. Memberikan pelayanan hukum 

yang berkeadilan ; 

3. Meningkatkan kualitas 

kepemimpinan Pengadilan 

Agama Malili ; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan 

transparansi Pengadilan Agama 

Malili ; 

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Malili 

Wilayah hukum pengadilan merupakan kompetensi relatif bagi Peradilan 

Agama dalam menyelesaikan suatu perkara, yang meliputi wilayah kabupaten atau 

pemerintah kota. Hal ini merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti, sesuai 

dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu 

Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan wilayah 

hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan. 

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Malili berada 

di kabupaten Malili dan dibagi menjadi 11 kecamatan, yaitu : 

 

 

91 Pengadilan Agama Malili, ”Visi dan Misi Pengadilan Agama”, Official Website 

Pengadilan Agama Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (19 Mei 2023) 

 

https://pa-malili.go.id/
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 Tabel 4.4 Yurisdiksi Pengadilan Agama Malili 

 

No Kecamatan Kelurahan/Desa  No Kecamatan Kelurahan/Desa 

1 2 3  1 2 3 

1 Malili 

Balantang  

5 

Tomoni Bangun Karya 

Baruga  Tadulako 

Puncak Indah  Lestari 

Wewangriu  Bayono 

Malili  Beringin Jaya 

Ussu  Mandiri 

Laskap  Sumber Alam 

Manurung  Kalpataru 

Pasi-pasi  Tomoni 

Atue  Bangun Jaya 

Harapan  Mulyasari 

Lakawali  Ujung Baru 

UPT Malili II  Rante Mario 

Pongkeru  

6 

Nuha Soroako 

Lakawali Pantai  Nikkel 

Tarabbi  Magani 

2 Wasuponda 

Kawata  Nuha 

Parumapanai  Matano 

Balambano  

7 Mangkutana 

Balai Kembang 

Tabarano  Wonorejo 

Ledu-ledu  Maleku 

Wasuponda  Panca Karsa 

3 Angkona 

Maliwowo  Morgolembo 

Tampinna  Wonorejo Timur 

Lamaeto  Kasintuwu 

Solo  Manggala 

Tawakua  Teromu 

Watang Panua  Sindu Agung 

Balirejo  Karoncia 

Wanasari  

8 Kalaena 

Argomulyo 

Taripa  Sumber Agung 

Mantadulu  Pertasi Kencana 

4 
Tomoni 

Timur 

Kertoraharjo  Kalaena Kiri 

Margomulyo  Sumber Makmur 

Manunggal  Mekar Sari 

Alam Buana  Non Blok 

Cendana Hijau     

Purwosari    

Patengko    
Cendana Hitam Timur     
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No Kecamatan Kelurahan/Desa  No Kecamatan Kelurahan/Desa 

1 2 3  1 2 3 

9 Wotu 

Bahari  

11 Burau 

Laro 

Kalaena  Lewonu 

Karambua  Lanosi 

Kanawatu  Bonepute 

Maramba  Benteng 

Lera  Lamabrese 

Bawalipu  Lambara Harapan 

Lampenai  Asana 

Tarengge  Lauwo 

Cendana Hijau  Lagego 

Balo-balo  Burau 

Pepuro Barat  Lumbewe 

Rinjani  Jalajja 

Madani  Mabonta 

Tarengge Timur  Cendana 

Tabaroge  Burau Pantai 

10 Towuti 

Langkea Raya  Kalatiri 

Baruga     

Lioka     

Wawondula     

Asuli     

Timampu     

Matompi     

Loeha     

Takalimbo     

Bantilang     

Pakaloa     

Mahalona     

Masiku     

Rante Angin     

Tole     

Libukan Mandiri     

Buangin     

Kalosi     

 
 Sumber : Arsip Pengadilan Agama Malili 

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Malili 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah 

satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung untuk 
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menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan tertentu antara 

orang-orang yang beragama Islam, bersama badan peradilan lainnya di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer yang 

memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Secara umum, tugas Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu92 : “Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.” 

Tugas pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili, dan 

memutus perkara sebagai berikut93 : 

1. Perkawinan (izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, istbat 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, pecabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, dan 

penunjukan orang lain sebagai wali) 

2. Ekonomi Syariah (bank syari’ah, bisnis syari’ah, asuransi syari’ah, sekuritas 

syari’ah, pegadaian syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, 

pembiayaan syar’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, dana pensiun 

lembaga keuangan syari’ah, obligasi syari’ah, dan surat berharga berjangka 

menengah syari’ah) 

 

92 Republik Indonesia, UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 

93 Pengadilan Agama Malili, ”Tugas Pokok Pengadilan Agama”, Official Website 

Pengadilan Agama Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (23 Mei 2023) 

 

https://pa-malili.go.id/
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3. Waris (gugat waris dan penetapan ahli waris) 

4. Infaq 

5. Hibah 

6. Wakaf 

7. Wasiat 

8. Zakat 

9. Shadaqah 

Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Malili mempunyai 

fungsi, antara lain94 : 

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi 

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama 

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam 

pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta 

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam 

6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

deposito/tabungan dan sebagainya 

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, 

pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya. 

 

94 Pengadilan Agama Malili, ”Fungsi Pokok Pengadilan Agama”, Official Website 

Pengadilan Agama Malili Kelas II, https://pa-malili.go.id/ (23 Mei 2023) 

 

https://pa-malili.go.id/
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Fungsi lainnya95 : 

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

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

lain. 

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. 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama 

Malili 

1. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Malili Tahun 2019-2022 

Keluarga atau rumah tangga, pada dasarnya merupakan upaya untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. keluarga dibentuk untuk 

menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak 

bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua 

makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang 

keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). 

Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia 

dan lebih sejahtera.96 atau didalam Al-qur’an dikenal sebagai membentuk keluarga 

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.  

Membentuk keluarga ideal tentunya tidak semudah membalikkan telapak 

tangan, keterlibatan pasangan satu sama lain menjadi pokok utama dalam 

 

95 Pengadilan Agama Jakarta Selatan,”Tugas Pokok dan Fungi Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan”, Official Website Pengadilan Agama Jakarta Selatan, https://www.pa-

jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi.html (23 Mei 2023) 

 
96 Laela Safriani, dkk, “Peran Dosen Uin Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Perspektif Hukum Islam”, Diskursus Islam 04 No.2 (2016): h.275 
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merumuskan tujuan pernikahan yang diinginkan. Namun tidak jarang menimbulkan 

sebuah problem dalam menyamakan tujuan, seiring berkembangnya zaman serta 

meningkatnya sarana komunikasi menjadi salah satu faktor terjadinya pertengkaran 

hingga berujung perceraian. Pengadilan Agama menjadi salah satu wadah bagi 

pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan, termasuk menyelesaikan perkara 

perceraian dengan berbagai alasan yang digiring oleh para pihak. 

Pengadilan Agama Malili yang menjadi locus dalam penelitian ini, 

walaupun tergolong sebagai Pengadilan Agama yang baru dibentuk tentunya tidak 

menjadi hambatan dalam penerimaan perkara dan menjadi incaran para pihak setiap 

tahunnya dengan berbagai permasalahan masing-masing, sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data 4 

tahun terakhir dimulai dari tahun 2019-2022 dengan tujuan untuk mendapatkan data 

secara mendalam terhadap apa yang diteliti serta pengalaman individu atau 

kelompok secara alamiah untuk selanjutnya dianalisis menjadi fakta. Sebagaimana 

dideskripsikan melalui tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Malili Tahun 2019 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 Cerai Talak 135 

2 Cerai Gugat 344 

 Total  479 

Sumber data : Laporan Tahunan tahun 2019 di Pengadilan Agama Malili97 

Berdasarkan data perkara diterima dan diputus pada tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Malili terdapat 612 total perkara yang diterima dengan berbagai 

 

97 Ira Sintia (30 tahun), Staff Panitera Muda Hukum, Wawancara, Malili, 17 Februari 2023 
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macam jenis perkara didalamnya, kemudian total perkara diputus sebanyak 637 

perkara. adapun alasan mengapa perkara diputus lebih banyak dibandingkan 

perkara masuk, karena terdapat perkara sisa pada tahun 2018 sebanyak 58 perkara 

berdasarkan data wawancara yang diperoleh dari staff Panmud Hukum. Dari 612 

perkara yang diterima pada tahun 2019, terdapat perkara cerai talak sebanyak 135 

dan perkara cerai gugat sebanyak 344. hal tersebut menunjukkan bahwa pihak 

perempuan atau biasa disebut cerai gugat lebih banyak diajukan di Pengadilan 

Agama Malili dibandingkan cerai talak atau yang diajukan oleh pihak laki-laki. 

sesuai dengan titik fokus masalah dalam penelitian ini yaitu perceraian yang 

diajukan oleh pihak perempuan (cerai gugat). 

Tabel 4.6 Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Malili Tahun 2020 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 Cerai Talak 134 

2 Cerai Gugat 344 

 Total  478 

Sumber data : Laporan Tahunan tahun 2020 di Pengadilan Agama Malili98 

Berdasarkan data perkara yang diterima pada tahun 2020 di Pengadilan 

Agama Malili terdapat 647 perkara yang diterima dengan berbagai jenis perkara 

didalamnya, kemudian total perkara diputus pada tahun yang sama sebanyak 670 

perkara dengan sisa 10 perkara yang akan dilanjutkan ditahun berikutnya. 

Kemudian dari 647 perkara yang diterima, terdapat 134 perkara cerai talak yang 

diajukan oleh pihak laki-laki dan 344 perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak 

 

98 Ira Sintia (30 tahun), Wawancara, Malili, 17 Februari 2023 

 



66 

 

 
 

perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak 

perempuan (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan laki-laki (cerai talak). 

Tabel 4.7 Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Malili Tahun 2021 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 Cerai Talak 125 

2 Cerai Gugat 319 

 Total  444 

Sumber data : Laporan Tahunan tahun 2021 di Pengadilan Agama Malili99 

Selanjutnya, pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Malili terdapat 606 

perkara yang diterima dengan berbagai macam jenis perkara didalamnya, kemudian 

612 perkara yang diputus dengan sisa 4 perkara yang akan dilanjutkan ditahun 

selanjutnya. Dalam 606 perkara yang diterima, terdapat 125 perkara cerai talak dan 

319 cerai gugat. Hal tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2021 perceraian yang 

diajukan oleh pihak perempuan lebih banyak dibandingkan perceraian yang 

diajukan pihak laki-laki. 

Tabel 4.8 Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Malili Tahun 2022 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 Cerai Talak 123 

2 Cerai Gugat 304 

 Total 427 

Sumber data : Laporan Tahunan tahun 2022 di Pengadilan Agama Malili100 

 

99 Ira Sintia (30 tahun), Wawancara, Malili, 17 Februari 2023 

100 Ira Sintia (30 tahun), Wawancara, Malili, 17 Februari 2023 
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Berdasarkan data yang didapatkan tahun 2022 di Pengadilan Agama Malili 

terdapat 547 perkara yang diterima dengan berbagai jenis perkara didalamnya, 

kemudian 548 perkara yang diputus dengan 3 sisa perkara yang dialihkan ditahun 

berikutnya. Dari 547 perkara yang diterima terdapat 123 perkara perkara cerai talak 

dan 304 perkara cerai gugat yang diajukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

tahun 2022 perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan lebih banyak 

dibandingkan yang diajukan oleh pihak laki-laki. 

Berikut diagram data keseluruhan perkara cerai gugat dan cerai talak tahun 2019-

2022 : 

Diagram 4.9 Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat 

dan Cerai Talak Tahun 2019-2022 

Berdasarkan jumlah data keseluruhan yang didapatkan khususnya perkara 

cerai gugat di Pengadilan Agama Malili, yaitu tahun 2019 dan 2020 sebanyak 344 

perkara, tahun 2021 sebanyak 319 perkara dan tahun 2022 sebanyak 304 perkara 

dengan total keseluruhan 1.559 perkara sedangkan khusus perkara cerai talak, yaitu 

tahun 2019 sebanyak 135 perkara, tahun 2020 sebanyak 134 perkara, tahun 2021 

sebanyak 125 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 123 perkara, dengan total 
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keseluruhan 517 perkara. jika diamati secara seksama pengajuan perkara perceraian 

pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, namun 

diluar daripada angka penurunan tersebut perlunya melihat kembali apa yang 

menjadi pokok masalahnya, mengapa lebih banyak pihak perempuan mengajukan 

gugatan dibandingkan laki-laki, hal tersebut menunjukkan bahwa ada tujuan 

pernikahan yang tidak terpenuhi  dalam lingkup keluarga, sehingga menimbulkan 

pada perselisihan dan pertengkaran hingga berujung perceraian. 

Masuknya gugatan penggugat di Pengadilan Agama Malili tidak terlepas 

dari apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian, untuk lebih jelas dan 

terstrukturnya penelitian ini, dapat dilihat melalui tabel  beberapa faktor penyebab 

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malili tahun 2019-2022  

Tabel 4.10 Data Keseluruhan Penyebab Terjadinya Perceraian di 

Pengadilan Agama Malili Tahun 2019-2022 

No Jenis Perkara Tahun Perkara 

2019 2020 2021 2022 Total 

1 Zina 1 - - - 1 

2 Mabuk 4 1 5 9 19 

3 Madat - 2 2 - 4 

4 Judi 1 - 1 1 3 

5 Meninggalkan 

Salah satu 

Pihak 

40 54 44 47 185 
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No Jenis Perkara Tahun Perkara 

2019 2020 2021 2022 Total 

6 Dihukum Penjara - 1 - - 1 

7 Poligami 2 2 4 2 10 

8 KDRT 8 11 14 3 36 

9 Cacat Badan 3 - 2 1 6 

10 Perselisihan dan 

pertengkaran 

secara terus 

menerus 

344 360 321 327 1352 

11 Kawin Paksa - - - 2 2 

12 Murtad 3 3 4 5 15 

13 Ekonomi 8 7 4 3 22 

Sumber data : Laporan Tahunan Tahun 2019-2022 Pengadilan Agama Malili 

Berdasarkan data keseluruhan selama 4 tahun di Pengadilan Agama Malili 

tercatat 13 faktor penyebab terjadinya perceraian dengan masing-masing jumlah 

yang berbeda. Alasan perceraian dengan angka terbanyak yaitu perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus dengan jumlah 1352 perkara, kemudian 

meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 185 perkara, serta alasan kdrt dengan 

jumlah 36 perkara, ekonomi sebanyak 22 perkara, mabuk sebanyak 19 perkara, 

murtad sebanyak 15 perkara, poligami sebanyak 10 perkara, cacat badan 6 perkara, 

madat 4 perkara, judi 3 perkara, kawin paksa 2 perkara, terakhir zina dan hukuman 
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penjara sebanyak 1 perkara. Untuk penjelasan secara spesifik mengenai faktor 

penyebab perceraian tahun 2019-2022 di Pengadilan Agama Malili terlampir dalam 

lampiran tesis ini. 

Khusus perkara perceraian akibat kdrt terdapat 36 perkara, jika 

dipersentasekan dari total keseluruhan alasan perceraian sebanyak 1656 perkara, 

maka terdapat 2,17 % kasus perceraian akibat kdrt dengan berbagai jenis kekerasan 

yang secara umum dilakukan oleh tergugat yang kemudian persentase pengajuan 

gugatan oleh penggugat juga meningkat. 

Tren cerai gugat wanita muslim Indonesia masih menduduki tingkat 

pertama dan setiap tahunnya angka perceraian yakni cerai gugat mengalami 

peningkatan yang semakin siginifikan.101 Menurut peneliti, meningkatnya 

perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor, secara universal pada wilayah Pengadilan Agama alasannya yaitu karena 

ekonomi, namun jika melihat sisi kesetaraannya, bahwa semakin pahamnya 

perempuan terkait hak dan kewajibannya dalam rumah tangga serta terjangkaunya 

wadah bagi perempuan dalam mengutarakan pendapatnya apalagi di era teknologi 

saat ini, ditambah berkembangnya komunitas perempuan yang memang 

mempunyai visi dan misi membela sesamanya untuk mendapatkan keadilan di 

manapun berada, hal tersebut menjadikan perempuan lebih mudah untuk bersuara. 

Pergeseran peran perempuan dari objek menjadi subjek dalam hal 

perceraian, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya, kemandirian 

dalam hal ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan juga turut memberikan andil 

dalam memberikan wawasan dan kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya. 

Peluang perempuan untuk bekerja diluar rumah juga terbuka lebar. Sebagaimana 

dinyatakan Euis Nurlaelawati yang dikutip dari Christina Fattore et.all, bahwa 

 

101 Dwi Arini Zubaidah, “Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia” Legitima 

2 No. 2 (2020): h.139. 
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keterlibatan perempuan untuk berkarir pada pemerintahan dan sektor swasta 

disambut dengan baik. Penelitian baru-baru ini menyatakan, mayoritas masyarakat 

Indonesia mendukung perempuan bekerja atau menduduki posisi penting dalam 

perusahaan, bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik sama pentingnya 

dengan keterlibatan perempuan pada sektor domestik.102  

Mengenai peningkatan angka cerai gugat secara nasional, peneliti 

beranggapan perlunya melihat dari beberapa sisi. Pertama, fakta menurut 

penggugat yang dituangkan dalam bentuk gugatan seperti permasalahan ekonomi 

ataupun hadirnya pihak ketiga, walaupun belum terbukti dalam persidangan benar 

atau tidaknya, setidaknya menjadi sebuah catatan bahwa tidak ada perempuan yang 

ingin pernikahannya berakhir tidak bahagia, tentu penggugat sudah melewati 

beberapa proses untuk sampai pada titik itu. Kedua, semakin meningkatnya 

kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya, sehingga jika perempuan 

merasa diperlakukan sewenang-wenang atau hal yang tidak dapat ditolerir, maka 

untuk menyelesaikannya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama atau 

melalui beberapa komunitas perempuan untuk sama-sama memperjuangkan hak 

sesamanya. Jika menganalisis kedua sisi tersebut sebenarnya keduanya saling 

berkaitan yaitu tidak akan ada gugatan masuk ke pengadilan jika tidak ada 

kesadaran bagi perempuan. 

Peningkatan pengajuan gugatan oleh penggugat di Pengadilan Agama tidak 

terlepas dari apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

keduanya. Penyebab tersebut kerap diajukan jika kedua pasangan atau salah satu 

diantaranya merasakan adanya ketidakseimbangan dalam perkwaninan nya dan 

sulit mengatasinya sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan 

 

102 Euis Nurlaelawati, Arskal Salim, “Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in 

the Religius Courts of indonesia”, dalam Al-Jami’ah Vol.51, No.2, 2013/1435 H, h.255. Lihat Lilik 

Andaryani, “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Samarinda”, Fenomena 9 No.1 (2017): h.157 



72 

 

 
 

perceraian.103 Meningkatnya kasus perceraian mengindikasikan peningkatan 

kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan 

mereka, terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan 

baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan tidak 

pula suami yang bertindak kasar terhadap istrinya, sehingga terjadi kasus kdrt.104  

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tabel di atas terdapat 3 alasan 

terbanyak dalam pengajuan perceraian yaitu pertengakaran dan perselisihan secara 

terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan alasan kdrt yang menjadi pokok 

dalam penelitian ini. Sebagai Pengadilan Agama baru tentunya ini menjadi sebuah 

tugas penting untuk meminimalisir alasan-alasan yang diajukan para pihak dengan 

cara mencari akar masalahnya bersama pihak tertinggi dalam pemerintahan di 

daerah Malili, apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus itu terjadi 

karena ada faktor kondisi sekitar yang melatarbelakangi ataukah permasalahan 

personnya, ataukah apakah salah satu pasangan pergi begitu saja juga karena hanya 

semata-mata tidak puas dengan pasangannya atau ada unsur lain yang 

mengharuskan untuk pergi, dan apa faktor yang terjadi dalam sebuah rumah tangga 

hingga tega melakukan kdrt terhadap pasangannya. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan 

Agama Malili 

Alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus menjadi faktor 

terbanyak versi Pengadilan Agama Malili, tentunya alasan tersebut memiliki 

penafsiran dan pembahasan yang luas. Setiap permasalahan dalam rumah tangga 

umumnya berawal dari sebuah perselisihan dan pertengkaran terlebih dahulu 

 

103 Ririn Aprinda, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam 

Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng” Al-Qadau 9 No.1 (2022): h.31 

104 Roy Purwanto, “Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan 

Masyarakat”, (Yogyakarta; Quantum Madani, 2020): h.8 
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kemudian menjadi rutinitas jika tidak mencari solusi dalam persoalan tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasikan beberapa faktor perceraian 

akibat kdrt berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

1. Penelantaran ekonomi dengan sengaja 

Posbakum yang menjadi jalan pertama bagi pihak penggugat untuk 

mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama menguraikan beberapa faktor 

perceraian, yaitu : . 

Menurut Indah Kusuma Sari “alasan yang paling banyak diajukan di PA 
Malili yaitu perceraian dengan alasan ekonomi, kdrt, dan Percekcokan karena 
permasalahan belum punya keturunan, ekonomi, suami yang tidak punya 
pekerjaan, dan selingkuh. Untuk perceraian dengan alasan kdrt jenisnya 
berupa pemukulan, dan kekerasan fisik yang paling parahnya memasukkan 
benda tumpul dalam kemaluan istrinya, hal tersebut dilakukan karena suami 
sering menonton film porno dan ingin mempraktekkan ke istrinya” 105 

Hal serupa juga disampaikan oleh Winda Wahyunibahwa “alasan perceraian 
yang paling banyak diajukan yaitu masalah ekonomi, kdrt, perselingkuhan, 
dan meninggalkan salah satu pihak selama 2-5th atau 10th. Biasanya jenis 
kdrt yang dilakukan yaitu kekerasan fisik berupa pemukulan, pencekikan 
leher sampai biru, ditendang dan diseret. Biasanya hal tersebut terjadi karena 
masalah anak, contohnya laki-laki yang cuek atau suami yang tidak bekerja 
terus disuruh jaga anak namun tidak mau ataukah beda pendapat, atau 
selingkuh yang sudah ketahuan dan suami tidak mengaku sementara istrinya 
tetap ngoceh dan melawan sehingga terjadi pemukulan” 106 

Permasalahan yang diajukan penggugat melalui posbakum cukup beragam, 

dan permasalahan ekonomi menjadi paling utama dalam pengajuan gugatan oleh 

penggugat, tidak jarang permasalahan ekonomi ini berakhir dengan kekerasan fisik 

maupun verbal yang dilakukan oleh terugat. 

Seperti yang disampaikan oleh penggugat dengan inisial SF, alasan 

perceraian karena tidak dinafkahi oleh suami dengan alasan malas bekerja. 

Selama satu tahun saya tidak dinafkahi karena dia malas bekerja, setiap saya 
suruh kerja selalu bilang “kalau kamu tidak suka saya begini, kamu pulang 
kerumah orang tuamu” kerjanya dia sesuka hatinya, kalau mau kerja ya kerja 
kalau tidak ya tidak. dari awalji sering bertengkar karena masalah pekerjaan 
tapi karena ada anak kembali, begitu seterusnya. Selain itu alasan lain karena 

 

105 Indah Kusuma Sari (25 Tahun), Posbakum, Wawancara, Malili 16 Februari 2023 

106 Winda Wahyuni (27 Tahun), Posbakum, Wawancara, Malili 16 Februari 2023 
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sering main game yang berbayar, setiap dinasehati diusir lagi dijemput lagi 
kemudian diusir lagi. trus kalau marah sampe merusak barang, kipas angin 
dilempar, piring dipecahkan, pernah saya dipukul, ditendang, dicekek, 
dibawakan parang dan diancam dibunuh sering. Awalnya sabar tapi lama-
lama tidak kuat. 107 

Pada awal pernikahan suami dari SF sudah malas bekerja dan memilih untuk 

dirumah main game dan jaga anak, oleh karena itu SF memilih untuk bekerja 

memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga. Suami SF meskipun dirumah tidak 

juga melakukan pekerjaan rumah, bahkan menjaga anak biasanya diserahkan ke 

orang tua suami. Setelah melakukan wawancara secara mendalam, alasan mengapa 

suami SF malas untuk bekerja dikarenakan terlalu dimanja oleh orang tua SF, setiap 

mau meminta uang ke SF untuk keperluan gamenya kemudian tidak diberikan maka 

suami SF meminta uang ke orang tuanya. 

Hal lain juga disampaikan oleh penggugat inisial ST dan WD yang alasan 

perceraian karena suami yang terlalu perhitungan dalam mengeluarkan uang, dan 

beberapa faktor lainnya. Menurut ST  

suaminya memiliki sifat tempramen dan posesif, marah sedikit langsung kdrt 
biasanya badan dan kepala ditinju dan diancam mau dibunuh setiap bilang 
mau cerai. selalu perhitungan dalam memberi uang kepada istri dan anak, 
selalu mencari kemana uang yang dia berikan karena selalu ditanya “uangnya 
kau pake apa, kenapa sisa begini?” pokoknya susah sekali bahkan dilarang 
pake itu uang padahal uang tersebut digunakan untuk kepasar, jajan anak 3 
orang kalau dipasar, makannya anak dirumah. Biasanya kalau saya 
mengutang dirumah saudara saya, dia marah, dia cari itu buku dan hitung 
sendiri lagi. Saya malu sekali, itu terus yang saya jalani, bahkan dia juga 
menganggap saya sebagai perempuan yang tidak tau mencari uang dan hanya 
menghabiskan uang padahal tugasnya laki-laki adalah mencari nafkah, itu 
terus yang dia ungkit dalam rumah tangga. 108 

Menurut WD “suaminya tertutup masalah keuangan, masalah pendapatan 
saya tidak tau, hanya tau kalau penagih utang datang kerumah, suaminya 
memiliki prinsip bahwa dalam rumah tangga tidak boleh ada 2 dompet, hanya 
1 dompet dan harus dia yang kelola” 109 

 

107 SF (26 Tahun), Karyawan Toko, Wawancara, Malili 07 Maret 2023 

108 ST (37 Tahun), IRT, Wawancara, Malili 28 Februari 2023 

109 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 
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Permasalahan mengenai perkara faktor ekonomi diatas hanya 3 dari alasan 

beberapa pihak yang sudah di wawancarai oleh peneliti. Menurut beberapa pihak, 

tidak dinafkahi biasanya dimulai dari awal mula pertengkaran sampai dengan pihak 

penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Malili, kalaupun diberikan 

nafkah hanya sebatas kebutuhan anak ataupun jajannya anak, tidak jarang pula 

bukan pihak tergugat yang memberikan kebutuhan tersebut melainkan orang tua 

dari tergugat.  

Terkadang masalah ekonomi menjadi pelampiasan faktor-faktor lain 

muncul dalam rumah tangga seperti berjudi yang juga menjadi alasan terbanyak 

diajukan oleh penggugat. Kecanduan berjudi menjadikan tergugat ingin mencapai 

semua hal yang diinginkan sampai merugikan keluarga seperti berhutang kepada 

rentenir ditengah kondisi ekonomi keluarga yang sulit, hal tersebut dilakukan tanpa 

sepengetahuan pihak penggugat dan ketahuan ketika penagih utang datang ke 

rumah.  

Berbicara persoalan ekonomi sebenarnya bisa dikategorikan kedalam 

beberapa jenis, khusus dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan 

bahwa problematika nafkah itu bermacam-macam bukan hanya suami yang tidak 

memberikan nafkah selama pernikahan, ada juga suami yang memberikan nafkah 

tapi perhitungan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, ada juga suami 

yang memang malas untuk bekerja sehingga tidak memberikan nafkah dan suami 

yang tertutup masalah keuangan sehingga istri merasa diabaikan dan tidak dihargai 

mengenai keuangan keluarga. Permasalahan ini tidak menutup kemungkinan akan 

memicu pertengkaran dan perselisihan hingga berujung kdrt baik itu secara fisik 

maupun psikis. 

Selanjutnya menganalisa penjelasan bagian posbakum bahwa kdrt terjadi 

dilatarbelakangi beberapa faktor. Khusus permasalahan ekonomi bisa saja terjadi 
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karena alasan karena suami tidak memberi nafkah, ataukah malas bekerja maka 

terjadi pertengkaran sehingga berujung kdrt, pendapat posbakum ini juga di dukung 

oleh pendapat para pihak penggugat yang menunjukkan faktor utama dari 

keseluruhan terjadinya perceraian akibat kdrt adalah penelantaran rumah tangga. 

Menurut peneliti, hadirnya permasalahan mengapa pasangan dengan sengaja 

mengabaikan ekonomi keluarga khususnya tidak memberikan nafkah, perhitungan 

dan tertutup masalah keuangan, karena suami merasa hanya dia yang punya power 

dalam mengendalikan ekonomi keluarga sebab ada materi yang dihasilkan melalui 

dirinya yang tidak bisa dilakukan oleh pasangannya sehingga semena-mena 

menafkahi penggugat, padahal UU di Indonesia bahkan Islam sudah mengatur 

perlindungan perempuan dengan bentuk mensejahterakan istri melalui nafkah yang 

dihasilkan oleh suami. Secara yuridis, penelantaran ekonomi ini diatur dalam UU 

No.23 Tahun 2004 Pasal 9 “seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup 

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 

korban berada di bawah kendali orang tersebut” beserta hukuman pidananya pada 

pasal 49 UU PDKRT. Selain itu KHI juga mengatur mengenai nafkah dan 

penjaminan kehidupan bagi istri diberikan oleh suami, dijelaskan dalam pasal 80 

dan 81 KHI. 

2. Kekerasan secara verbal 

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang jika dilakukan akan 

bersentuhan langsung dengan perasaan korban. Biasanya kekerasan ini berupa 

perkataan kasar yang keluar dari lisan tergugat atau perilaku yang membuat 
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penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman atas perlakuan dari tergugat. Hal 

tersebut dirasakan oleh beberapa penggugat dalam penelitian ini, 

 

Menurut WD “ menurut dia semua permasalahan dalam rumah tangga biang 
keroknya adalah saya, dia kere karena ketularan saya, menurutnya saya 
adalah pembawa sial baginya, dianggap saya hanya menumpang dalam 
kehidupannya padahal kita sama-sama cari uang mbak, pernah saya dibilangi 
bodoh hanya karena semborono menyimpan uang  dan banyak hal lainnya 
perkataan kasar yang disampaikan kepada saya”110 

WD merupakan salah satu penggugat yang mendapatkan kekerasan 

beragam dalam rumah tangganya selain mendapatkan kekerasan jenis penelantaran 

ekonomi dengan sengaja beliau juga mendapat kekerasan secara verbal dari 

suaminya. beliau merupakan seorang janda usia 43 tahun dengan anak 1 orang. 

Keinginan WD menikah kedua kalinya bukan lagi karena ingin mencari cinta 

namun untuk mengisi kekosongan empati dan simpati dalam hatinya sesuai dengan 

kesepakatan pra pernikahan bersama tergugat, namun yang didapatkan hanyalah 

kesengsaraan selama 7 tahun pernikahan.  

 Kedewasaan penggugat menyelesaikan masalah keluarganya terlihat dari 

keinginannya untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan tergugat namun 

yang didapatkan hanyalah keengganan tergugat bekerjasama dalam menyelesaikan 

masalah, menurut penggugat, hal tersebut terjadi karena tergugat menjunjung tinggi 

harga dirinya sebagai laki-laki dan pengakuan tergugat sebagai orang madura yang 

berwatak keras. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh AS, awal mula permasalahan adalah 

keterbatasan ekonomi dalam keluarga lalu memutuskan merantau di sulawesi 

bersama suaminya. Kekerasan fisik dilakukan sejak awal pernikahan namun AS 

tetap bertahan karena anak, usia penikahan yang sudah 13 tahun berjalan dan 

 

110 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 
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perasaan orang tua ketika AS memutuskan untuk berpisah. Menurutnya kekerasan 

fisik bukanlah menjadi masalah baginya, namun kekerasan verbal seperti dibentak 

atau perkataan kasar dari tergugat merupakan hal yang paling menyakitkan 

baginya.111 

Selain itu, pembatasan ruang gerak dalam bersosialisasi atau berkomunikasi 

dengan masyarakat juga termasuk dalam kekerasan verbal, sehingga penggugat 

merasa tertekan dan tidak nyaman menjalani kehidupannya. Hal tersebut dirasakan 

oleh ST yang suaminya memiliki sifat posesif berlebihan. 

 

Adapun bentuk posesifnya, selalu menuduh selingkuh dengan teman adikku, 
setiap mau pergi ibadah di gereja dilarang pakai motor pas saya minta diantar 
sama adek atau teman-teman malah dituduh ada hubungan spesial dengan 
pendeta, atau ada laki-laki yang saya temani janjian, pergi kepasar dan lama 
pulang dituduh pergi dengan laki-laki lain padahal jaman dulu ojek belum ada 
otomatis pake angkot dan angkot menunggu penumpang untuk full baru jalan 
dulu, ketika marah tidak segan-segan dilakukan didepan orang-orang, 
keluarga, sampai orang tua saya. Malu saya..112 

Usia pernikahan ST sudah berjalan selama 23 tahun. Ada banyak persoalan 

rumah tangga yang dihadapi olehnya, dimulai dari pernikahan di usia muda, 

pergolakan untuk berpindah keyakinan, sampai bertahan dengan kekerasan dalam 

waktu yang lama. Tentunya pembelajaran kehidupan, pernikahan sampai dengan 

tahap pasrah sudah menjadi keadaan secara continue yang dirasakan oleh 

penggugat sehingga memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama 

Malili. 

3. Pembagian tugas yang patriarki 

Sudah menjadi budaya dimasyarakat bahwa urusan rumah tangga, 

mengurus anak, memastikan rumah dalam keadaan baik-baik saja adalah milik istri, 

dan mencari nafkah diluar rumah adalah tugas suami. Adanya ketimpangan sosial 

 

111 AS (34 Tahun), Pedagang, Wawancara, Malili 20 Maret 2023 

112 ST (37 Tahun), IRT, Wawancara, Malili 28 Februari 2023 
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dalam rumah tangga seperti ini menjadikan salah satu pasangan merasa berkuasa 

atas hasil yang didapatkan dalam hal ini materi yang ada nilainya di mata 

masyarakat, sedangkan bagi pihak lainnya, urusan rumah tangga adalah hal yang 

tidak bernilai dimata masyarakat karena situasi dan kondisinya hanya berputar 

didalam rumah saja. 

Pergeseran makna ini juga dirasakan oleh pihak penggugat dalam penelitian 

ini, seperti WD yang mengatakan bahwa keterlibatan suami dalam rumah tangga 

sangat kurang. Ketika WD sakit vertigo karena mengurus anak yang juga sakit WD 

meminta suaminya untuk gantian menjaga anak, bukannya membantu malah 

mengeluarkan kata yang tidak pantas, yaitu “itulah tugas ibu mengurus anak, jadi 

tidak usah mengeluh” .113  

Pembagian tugas yang tidak seimbang ini juga disampaikan melalui 

keterangan pihak posbakum diatas, hanya saja dalam penelitian ini yang didapatkan 

hanyalah satu dari beberapa alasan yang masuk di Pengadilan Agama Malili. 

Menurut peneliti, sebenarnya jika melihat secara mendalam, ketimpangan dalam 

rumah tangga terjadi sejak awal pertengkaran dan perselisihan dimana beberapa 

kondisi tergugat sudah jarang dirumah, tidak peduli lagi masalah keluarga, anak-

anak yang menjadi takut kepada ayahnya karena kekerasan yang dilakukan, secara 

tidak langsung masalah rumah tangga menjadi titik berat bagi istri yang harus 

mencari cara untuk menghidupi anaknya. 

Pembagian tugas yang tidak seimbang ini peneliti beranggapan bahwa salah 

satu faktor yang melatarbelakangi yaitu kurang memahami peran masing-

masing dalam rumah tangga. Seorang suami beranggapan bahwa dia kepala 

keluarga otomatis mempunyai kendali dalam rumah tangganya, namun tidak jarang 

 

113 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 
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menyalahgunakan kendalinya seperti merasa urusan rumah tangga, mengurus anak 

adalah tugas dari perempuan walaupun perempuan itu bekerja diluar untuk tujuan 

membantu suami namun ketika sampai dirumah tidak ada kerjasama suami untuk 

memudahkan urusan rumah tangganya padahal seharusnya urusan anak atau urusan 

domestik menjadi tanggung jawab kedua pasangan bukan malah dititikberatkan 

hanya kepada istri. Tumbuh kembang nya anak dengan baik salah satunya 

dipengaruhi oleh bagaimana pasangan saling terlibat dalam pengasuhan atau pun 

kejasama antar pasangan, seorang ayah yang seharusnya menjadi contoh sosok 

pelindung bagi anak sedangkan ibu yang mempunyai karakter penyayang sehingga 

terbentuk karakter anak secara maksimal dari segala sisi.  

Berkaitan dengan pendapat diatas, ketika melakukan wawancara dengan 

beberapa pihak penggugat ternyata ada faktor pendukung yang menyebabkan 

mengapa tergugat mudah melakukan beberapa jenis kekerasan dalam rumah 

tangganya, hal tersebut didasari karena adanya Faktor lingkungan (Social 

Learning Theory), dalam wawancara yang dilakukan oleh pihak ST bahwa 

mengapa suaminya mudah berkata kasar seperti mengancam membunuh karena 

melihat dari lingkungan keluarga tergugat, ayah dan saudaranya memiliki 

kebiasaan mengucapkan hal seperti itu jika terjadi konflik dalam internalnya oleh 

karena itu tergugat membawa kebiasaan tersebut pada keluarganya juga. hal ini 

sesuai dengan teori Sosial Learning Theory yang dijelaskan dalam jurnal Jon 

Iskandar Bahari dengan judul Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui 

Pendekatan Psikologi114 bahwa yang dimaksud dalam teori ini adalah jika di 

lingkungan anak terjadi kekerasan, maka anak akan melakukan perilaku seperti itu, 

 

114 Jon Iskandar Bahari, “Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan 

Psikologi” Al Hikmah : Indonesian Journal Of Early Chilhood Islamic Education 2 No.2 (2018) : 

h.120-121 
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anak yang mengalami kekerasan atau melihat kekerasan maka akan bisa menjadi 

trauma dan atau mungkin melakukan hal yang sama untuk melakukan kekerasan. 

Peran keluarga (ayah, ibu, saudara) sebenarnya menjadi salah satu faktor 

keberhasilan suami atau istri dalam membina rumah tangga, bagaimana komunikasi 

yang diciptakan dalam keluarga, bagaimana kehangatan yang dihadirkan untuk 

saling memahami satu sama lain menjadi pelajaran bagi calon suami atau istri 

nantinya, berangkat dari hal tersebut calon pasangan mengambil contoh dan 

kebiasaan apa yang didapatkan dari keluarganya kemudian menerapkan kebiasaan 

tersebut. 

Selain itu, kondisi keluarga sebelumnya yang tidak baik (broken home) 

menjadi salah satu faktor pendukung dan berkaitan dengan social learning theory . 

dalam wawancara yang dilakukan AS diungkapkan bahwa suaminya berasal dari 

keluarga yang broken home sehingga berdampak pada suaminya dengan 

melampiaskan ringan tangannya itu kepada istri dan anak. 

4. Kekerasan seksual 

Perceraian dengan alasan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan 

badan oleh tergugat kepada penggugat terkadang menjadi alasan yang tidak 

dimasukkan oleh penggugat karena menurut penggugat itu adalah aib dalam rumah 

tangganya, padahal jika menyangkut dengan keselamatan individu yang merugikan 

dirinya termasuk dalam ranah publik, inilah salah satu contoh di masyarakat dimana 

pengetahuan tentang jenis kekerasan yang dijelaskan di dalam UU No.23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim 

diketahui oleh publik, pengetahuan mereka tentang kekerasan hanya sebatas yang 

terlihat secara langsung seperti kekerasan fisik. 
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Berdasarkan data penggugat dalam penelitian ini, ada beberapa informan 

yang mengalami pemaksaan hubungan badan namun tidak dimasukkan sebagai 

alasan untuk bercerai. Seperti yang dialami oleh WD  

 

Saat saya haid, saat saya habis operasi dia tetap memaksakan keinginanya, 
saya sebagai istri dari pada ribut saya layani, tapi kalau misalnya saya 
melayani tidak dengan ekspresi yang dia inginkan, dia marah dengan 
mengatakan “ya sudah, seumur hidup saya tidak akan pernah minta seperti 
itu” kemudian kalau misalnya sudah dilayani, jangankan berharap kembali 
baik, disenggol pun tidak yaa karena itu apa yang dia cari sudah didapatkan.115 

WD menganggap bahwa melayani suami dengan melakukan hubungan 

suami istri merupakan hal yang harus dilakukan oleh perempuan, keinginan WD 

untuk tidak memperpanjang masalah dengan tergugat menjadikan WD selalu 

mengalah ketika ada masalah, selain itu perbedaan prinsip masing-masing dalam 

menyelesaikan masalah itu berbeda, misalnya WD yang diajarkan oleh orang 

tuanya untuk selalu mengedepankan penyelesaian ketika menghadapi masalah 

sedangkan tergugat selalu mengedepankan harga dirinya dengan menghindari 

untuk menyelesaikan masalah menjadikan tidak adanya titik temu diantara 

keduanya.  

Pemaksaan hubungan badan juga dirasakan oleh ST, kekerasan fisik dan 

kekerasan verbal yang dilakukan suaminya selalu terbayang-bayang oleh karena itu 

ketika tergugat meminta berhubungan badan tidak dilakukan sepenuh hati, tidak 

ikhlas, tidak senang, karena masih menyimpan rasa sakit akibat perbuatan tergugat 

sendiri, jika ST menolak berhubungan bada maka tergugat melakukan kdrt secara 

fisik seperti meninju paha ST.116 

 

 

 
115 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 

116 ST (37 Tahun), IRT, Wawancara, Malili 28 Februari 2023 
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5. Intervensi dari keluarga 

Tidak jarang keterlibatan keluarga dalam rumah tangga menjadi masalah 

yang sulit untuk diselesaikan sebab kedekatan secara emosional sudah terjalin 

bahkan sebelum pernikahan antara kedua belah pihak terjadi. Hal tersebut dirasakan 

oleh HK  

 

Suami saya diatur oleh saudaranya, dia sering mengambil uang dengan 
bunganya untuk membiayai kebutuhan saudaranya beserta anaknya padahal 
ekonomi kita juga tidak stabil. Semua itu dilakukan tanpa berdiskusi dengan 
saya terlebih dahulu, setiap saya kasih tau tidak pernah mendengar. 117 

Hal yang menyakitkan dialami oleh HK karena tergugat tidak melibatkan 

HK dalam rumah tangganya, seperti pengambilan keputusan ketika ada masalah 

justru yang dilibatkan adalah keluarganya padahal masih ada istri saat itu, kejadian 

tersebut dilakukan secara berulang selama 16 tahun pernikahan dengan kondisi 3 

anak, sehingga membuat HK memilih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan 

Agama Malili. 

6. Hadirnya pihak ketiga 

Perselingkuhan atau meninggalkan salah satu pihak menjadi faktor 

terbanyak yang didapatkan melalui data Pengadilan Agama Malili pada tahun 2019-

2022. Bahkan di media, permasalahan tentang perselingkuhan menjadi viral dan 

menjadi pokok pembicaraan dimana-mana, fenomena ini tidak hanya didapatkan di 

kota-kota besar bahkan di kota kecil seperti Kab. Malili permasalahan ini mudah 

untuk didapatkan, seperti YS118 yang merupakan contoh diselingkuhi oleh tergugat 

dengan kawin lari bersama perempuan lain yang juga sudah berkeluarga, begitupun 

juga dengan AS119 yang ditinggal kawin oleh suaminya dan mendapatkan info dari 

tetangganya bahwa suaminya sudah menikah dengan wanita lain.  

 

117 HK (33 Tahun), Petani, Wawancara, Malili 24 Februari 2023 

118 YS (30 Tahun), IRT, Wawancara, Malili 15 Maret 2023 

119 AS (34 Tahun), Pedagang, Wawancara, Malili 20 Maret 2023 
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Dari 6 faktor yang sudah dijelaskan pada intinya permasalahan di atas 

mengakibatkan terjadinya perceraian dengan alasan kdrt, biasanya kekerasan 

tersebut terjadi ketika penggugat mencoba memberikan nasihat agar faktor di atas 

tidak terjadi kembali, namun feedback yang didapatkan tidak sepantasnya suami 

melakukan hal tersebut kepada istri seperti melakukan kekerasan fisik berupa 

dipukul, ditendang, dicekik, ditinju, menampar, memasukkan uang kedalam mulut 

penggugat, dan kekerasan verbal lainnya seperti mengeluarkan perkataan yang 

menyakiti hati penggugat. 

Dalam Islam, bentuk segala jenis kekerasan merupakan perilaku yang tidak 

dibenarkan oleh agama karena termasuk dalam menyakiti sesama manusia dan 

mendatangkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. Al-Azhab 33/58 120 : 

 

بُِ ت  نًاَو إَِث ًَ ت م لُوَاَ  ف  ق دَِآَح  ت س بُوَاَ  كَ  َيؤُذَُوَن َآَل مُؤَمِنِين َو آَل مُؤَمِن تَِبغِ يْ َِم اَآ اَمُّبِينًاو الٌَّذَِين   
Terjemahnya : 

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.  

Larangan menyakiti sesama manusia baik itu laki-laki dan perempuan juga 

berlaku bagi suami dan istri yang memang menjadi satu paket dalam balutan ibadah 

untuk mencapai tujuan dari pernikahan. oleh karenanya, beberapa jenis kekerasan 

yang dijelaskan di atas telah melanggar keharmonisan dan teladan yang 

dicontohkan oleh Rasulullah kepada istrinya sehingga istri memilih untuk bercerai. 

Perceraian dengan alasan apapun merugikan banyak hal khususnya 

perempuan sebagai istri, pasca perceraian perempuan masih perlu memikirkan 

bagaimana menafkahi anaknya seorang diri, pandangan masyarakat sekitar yang 

 

120 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.426 
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memandang negatif label “janda”, serta dunia kerja yang menganggap remeh 

kemampuan perempuan bahkan tidak jarang menjadikan perempuan sebagai objek 

dalam permainan dunia kerja. Perceraian dengan alasan kdrt misalnya, yang 

menjadi bom bagi perempuan dalam pernikahan. setelah mendapatkan kekerasan 

fisik dan psikis dalam pernikahan, mereka masih harus mengangkat bahu, menatap 

kedepan, untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. ini merupakan contoh dan fakta 

di Pengadilan Agama se-Indonesia bahwa kerap kali perempuan menjadi subyek 

semena-mena atas otoritas pasangan dalam berumah tangga.  

Secara umum, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah 

tangga para penggugat sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, pihak desa, 

tokoh agama dalam lingkungan tersebut, sampai dengan pihak kepolisian, namun 

hasilnya tidak berhasil, ada juga yang berhasil dan diberikan kesempatan oleh 

penggugat namun kembali lagi melukai hati penggugat secara terus menerus. Hal 

tersebut membuktikan bahwa ada usaha yang sudah dilakukan oleh penggugat 

untuk menyelesaikan rumah tangga nya dibantu oleh pihak yang punya 

kewenangan, namun rata-rata pihak tergugat memilih untuk menghindar, atau ingin 

berakhir dengan perceraian saja. Tidak jarang juga penggugat mempunyai inisiatif 

sendiri untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan tergugat namun 

terkadang tergugat tidak mau ditegur atau disalahkan, sehingga penggugat merasa 

capek dengan kondisi seperti itu dan akhirnya sudah tidak terlalu peduli lagi dengan 

hubungan rumah tangga, yang membuat rata-rata penggugat bertahan disituasi 

seperti itu adalah karena anak. Pendapat diatas didukung oleh teori lingkaran 

kekerasan yang dikemukakan Walker sebagaimana dikutip dalam jurnal Dewa ayu 

Dwika dan Nurul Hartini bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan 

menggunakan teori lingkaran kekerasan. Pada tension building phase pelaku 

melakukan tindak kekerasan ringan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang 
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dapat menimbulkan perselisihan. Pada fase berikutnya, pelaku kehilangan kontrol 

dan melakukan kdrt dengan cara memukul, mendorong, menjambak, hingga 

menyeret korban. Kemudian pada fase bulan madu, pelaku menunjukkan perubahan 

perilaku, berjanji akan berubah dan meminta maaf kepada korban. Korban akhirnya 

percaya kepada pelaku dan memaafkan pelaku serta berharap agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatannya. Kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat diprediksi 

karena merupakan suatu pola yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku atau 

membentuk lingkaran kekerasan meskipun pelaku menunjukkan perubahan pada 

fase bulan madu, namun dikemudian hari akan kembali pada tension building phase 

dan the acute battering incident phase. 121 

Menurut peneliti ada beberapa faktor pendukung mengapa suami 

melakukan kdrt terhadap istri diluar dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas.  

1. Faktor budaya.  

“saya ini orang madura, jadi memang watak saya seperti ini” 

Argumen diatas diungkapkan oleh suami WD122 ketika terjadi percekcokan 

dalam rumah tangganya seperti lisannya yang sering menyakiti WD dan sifat 

terlalu menjaga harga dirinya sebagai pembenaran atas apa yang dilakukan 

selama ini. menurut peneliti, faktor ini juga menjadi salah satu indikator 

kekerasan verbal itu hadir karena didapatkan melalui lingkungan atau adat 

istiadat dalam masyarakat.  

Pendapat diatas di dukung oleh Haiyun Nisa dalam jurnalnya123, yaitu Budaya 

kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang 

 

121 I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi dan Nurul Hartini, “Dinamikan Forgiveness Pada Istri 

yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurrnal Psikologi dan Kesehatan Mental 2 

No.1 (2017): h.53-54 
122 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 

123 Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dialami 

Perempuan Penyintas” Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies 4 No.2 

(2018) : h.64 
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pernah yang pernah dialami sejak lahir dan berada pada lingkungan yang 

keras dan terus dididik dengan nilai-nilai uang berhubungan dengan unsur 

kekerasan, sehingga ketika menjalin hubungan keluarga, pelaku akan 

menerapkan pola yang sama dengan apa yang pernah ia terima dalam 

keluarganya. Pelaku menganggap bahwa kekerasan merupakan solusi 

tercepat dan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan yang sudah 

mendarah daging hingga setiap masalah harus diselesaikan dengan cara 

kekerasan. 

2. Faktor Agama. sebagai contoh kasus DS. Setelah melalukan wawancara 

faktor lainnya muncul karena suami DS tidak paham persoalan agama 

sementara keluarga DS sebaliknya124. Melihat kondisi tersebut, seorang istri 

mempunyai sifat yang ingin dibimbing dalam hal agama apalagi seorang ayah 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan pastinya anak akan 

mencontoh apa yang dilakukan ayah ataupun ibunya. Jika pondasi ayah dan 

ibu kuat dan kokoh tentunya akan paham apa yang seharusnya dilakukan dan 

tidak dilakukan dalam membina keluarga, namun sebaliknya jika pondasi 

yang kuat itu hanya dimiliki salah satu pasangan maka tidak akan sampai visi 

misi keislaman dalam pernikahan tersebut, apalagi jika kejadian tersebut 

dilakukan secara berulang tanpa ada kesadaran dari salah satu pasangan. 

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang 

sangat besar. Oleh karena itu, sepasang suami-istri harus meletakkan pondasi 

yang kukuh dan kuat agar pernikahannya berhasil dan dapat terus melaju, dan 

tidak ada pondasi yang lebih kuat dibanding keimanan.125 

3. Krisis akhlak. Rata-rata perceraian dengan alasan kdrt dilatarbelakangi salah 

satunya karena faktor suami yang sering berjudi. Kecanduan judi menjadi 

 

124 DS (33 Tahun), Pedagang, Wawancara, Malili 6 Maret 2023 
125 Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi, Fikih Perempuan, (Jakarta: Amzah, 2003), h.176 
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salah satu pemicu hadirnya kdrt, di tengah ekonomi yang sulit, suami 

terkadang menjadikan judi menjadi hal prioritas dalam kehidupannya sampai 

rela berutang untuk memenuhi keinginannya, lalu ketika suami di nasihati 

tidak segan-segan memainkan tangan ataupun melontarkan kata yang tidak 

baik kepada pasangan hingga berakhir dengan perceraian. Kecanduan judi 

sampai terlilit utang merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan 

agama karena ada banyak dampak negatif yang akan diterima oleh anggota 

keluarga, baik itu pelalaian terhadap ekonomi dan minimnya intensitas 

terhadap anggota keluarga. 

4. Kekeliruan memahami gender. Terjadinya bentuk kekerasan yang telah 

dijelaskan diatas perlunya melihat perlakuan tersebut bukan hanya 

permasalahan individu tapi adanya faktor eksternal atau perubahan sosial 

dalam masyarakat yang menjadikan laki-laki melakukan kekerasan tersebut, 

seperti kekeliruan memahami gender. Kekeliruan ini biasanya didapatkan 

dari anggapan masyarakat turun-temurun dengan merujuk pada budaya 

ataupun lingkungannya sendiri. Selain itu sifat maskunilitas laki-laki menjadi 

salah satu faktor terjadinya kekerasan melalui rumah tangga atau ranah privat 

yang memang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. 

Pendapat diatas didukung oleh Linda Mshweshwe dalam jurnalnya yang 

berjudul “understanding domestic violence : masculinity, culture, 

traditions”126 bahwa the “domestic violence is not only a consequence of 

men’s desire to demosntrate power over women but also a result of the 

complex interplay of culture and the masculinity construct centrally to 

patriarchy” yang dapat dimaksudkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

bukan hanya dilandasi dari keinginan laki-laki untuk menunjukkan 

 
126 Linda Mshweshwe, “Understanding domestic violence: masculinity, culture, traditions” 

Heliyon 6 (2020) : h. 4 
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kekuasaannya dengan melakukan kekerasan tapi di dapatkan melalui 

interaksi budaya yang kompleks dan kontruksi maskulinitas yang berpusat 

pada patriarki. 

Beberapa penelitian mungkin beranggapan bahwa faktor dari pendidikan 

menjadi salah satu mudahnya seorang suami melakukan kdrt, atau karena 

perempuan harus mandiri secara finansial untuk meminimalisir terjadinya 

pertengkaran, menurut peneliti faktor tersebut tidak menjadi yang paling utama. 

Kurangnya suami memahami karakter dari istri atau perempuan juga menjadi 

pemicu terjadi nya pertengkaran. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda oleh 

Allah tentunya ada karakter yang tidak dimiliki satu dengan yang lainnya. Oleh 

karena itu pentingnya mengenal bahasa cinta atau love language masing-masing 

pasangan, misalnya istri yang senang diperhatikan maka berikan bahasa cinta itu 

atau suami yang senang dilayani maka berikan bahasa cinta itu, tentunya hal 

tersebut dimulai dengan komunikasi. Banyak nya masalah rumah tangga yang 

terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik dari pasangan, selalu merasa itu 

jalan terbaik menurut versinya sendiri bukan versi keduanya yang menjalani 

pernikahan itu. 

Meningkatnya perkara cerai gugat beserta beberapa faktor yang 

melatarbelakangi tentunya ini juga menjadi salah satu tugas dari Pengadilan Agama 

Malili untuk meminimalisir perceraian akibat kdrt. melalui wawancara yang 

dilakukan oleh hakim mengenai permasalahan ini bahwa hakim tidak melihat 

permasalahan tersebut hanya satu sisi ataukah hanya dari alasan dalam gugatan 

yang diajukan penggungat saja namun hakim melihat, memeriksa, dan memutus 

berdasarkan apa yang disampaikan versi penggugat dan saksi yang dihadirkan oleh 

penggugat dan tergugat.  
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Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan 

kompleks. Jumlah kasus ini sangat besar, tetapi yang tercatat hanya sedikit. Datanya 

ibarat gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Hal itu ada banyak 

alasan mengapa sulit mendata jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 

pertama karena terjadinya di dalam rumah tangga sehingga sulit untuk memantau 

dan kemudian terabaikan; kedua, anggapan masyarakat yang memandang persoalan 

ini sebagai masalah internal keluarga atau persoalan privat sehingga tidak 

memerlukan campur tangan pihak lain; ketiga, sebagian masyarakat secara 

langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah 

tangga karena dianggap sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Akibatnya 

kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang lumrah dan biasa di masyarakat.127 

Melihat dinamika pengajuan perceraian dengan alasan kdrt di PA Malili 

pentingnya melihat dua sisi, dalam hal ini hakim sebagai penengah dalam 

menyelesaikan masalah tentunya tidak hanya melihat dari sisi penggugat saja 

ditambah dengan rumitnya membuktikan masalah perceraian dengan alasan kdrt. 

hakim hanya sebagai pemutus hubungan rumah tangga dengan 

mempertimbangankan apakah rumah tangga tersebut layak untuk dipertahankan 

atau tidak. selain itu, sisi penggugat sebagai korban yang bersentuhan langsung 

dalam rumah tangganya, tentunya apa yang korban rasakan tidak bisa dirasakan 

secara langsung orang lain maka diperlukan kepedulian atau empati oleh lembaga 

perempuan atau pemerintah terhadap kasus perempuan yang menjadi korban dalam 

rumah tangganya. 

 

 

 

127 Wasis Susetio dan Tuti Elawati, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai 

Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB)”, Lex Jurnalica 17 No.1 (2020): h.99 
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C. Dampak Yang Dialami Oleh Korban Perceraian Akibat KDRT 

Di pengadilan Agama Malili dampak perceraian akibat kdrt tidak hanya 

dialami oleh istri tapi juga anak sebagai subyek yang terlibat langsung dalam 

lingkup keluarga.  

1. Dampak terhadap istri 

sebagai contoh penggugat HN yang menjadi korban kdrt secara fisik, 

pernikahan HN telah berjalan selama 16 tahun dan beliau sering mendapatkan 

kekerasan oleh suaminya seperti memukul dengan menggunakan barang dan yang 

paling parah memasukkan uang kedalam mulut penggugat HN. Adapun dampak 

kdrt yang didapatkan penggugat HN adalah trauma dan selalu terbayang dengan 

pukulannya dan bicaranya. 128 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh penggugat WD dan ST.  

Menurut ST “Secara fisik mungkin sudah tidak ada bekas, tapi secara mental 
seperti membunuh saya perlahan-lahan. Dia kan tidak mau cerai, kalau dia 
mau paksa saya lebih baik saya dibunuh saja satu kali daripada dibunuh pelan-
pelan begini, rusak mental saya. Biasa saya itu duduk sendiri sambil ngomong 
sama orang tapi pikiran saya sudah kemana-mana, saking tidak kuatnya mi 
ini didalam menyimpan itu apa yang saya alami”.129 

Sedangkan menurut WD “kalau dampak untuk kesaya sendiri lebih ke uring-
uringan dan mudah sakit karena beban pikiran”.130 

Secara umum dari wawancara yang telah dilakukan dampak yang dialami 

penggugat adalah rasa trauma atas apa yang terjadi dan takut akan kejadian berulang 

yang dilakukan oleh suaminya nanti.  

Selain itu, alasan lain yang dialami oleh perempuan adalah anggapan 

“janda” di masyarakat yang terkadang dianggap negatif, seperti yang dikatakan oleh 

penggugat DS 

Pasti ada dampak yang dirasakan, apalagi kita ini adalah perempuan yang 
sendiri atau janda akan banyak anggapan negatif dari masyarakat, misalnya 

 

128 HN (34 tahun), IRT, Wawancara, Malili 13 Maret 2023 

129 ST (37 Tahun), IRT, Wawancara, Malili 28 Februari 2023 

130 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 
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kalau ada laki-laki goda-godain pasti berasalah anggapannya masyarakat, 
selain itu rasa malu, minder, kurang percaya diri, sampai saya bilang dalam 
diri saya “apa yang kurang dari diri saya sehingga dia seperti itu, berarti saya 
tidak sempurna bagi dia, terus kedepannya saya berpikir apakah harus saya 
menghadapi yang seperti ini lagi, mau ditinggalkan lagi” 131 

Permasalahan di atas tidak menjadi pembeda antara kondisi di kota maupun 

di pedesaan karena yang menjadi masalah adalah stigma masyarakat yang sudah 

mengakar mengenai opini negatif tentang “janda”, akibatnya perempuan merasa 

tidak percaya diri dan menjadi penghambat untuk memberdayakan dirinya sebagai 

perempuan. 

Tidak jarang juga pasca perceraian merugikan perempuan dari segala aspek. 

Keteguhan istri menyembunyikan permasalahan keluarganya dari orang tuanya 

semata-mata untuk meminimalisir rasa malu terhadap dirinya, padahal untuk urusan 

kdrt keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan baik untuk menampung segala beban 

yang ada agar korban tidak merasa sendiri menjalaninya, namun sebagian informan 

beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah urusannya, tidak perlu membuat 

orang tua malu, atau merasa kasihan kepada orang tuanya karena anaknya 

mendapatkan kdrt dari suaminya. Pendapat ini didukung oleh Siti Aisyah dalam 

jurnalnya “Suara Perempuan Muslimah Indonesia Terhadap Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (Refleksi dari Persfektif Hadis)”132 bahwa “unwillingsness to 

disclose violent experiences was common due to pressure to maintain family 

honour (siri’), and preserve the family structure for the sake of children and belief 

that it was inappropriate to disclose a husband’s violence publicly” yang 

maksudnya adalah seringkali perempuan/penyintas tidak mengungkapkan 

kekerasan suaminya dikarenakan tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga 

(siri’), mempertahankan struktur keluarga demi anak, dan menganggap bahwa 

 

131 DS (33 Tahun), Pedagang, Wawancara, Malili 6 Maret 2023 
132 Siti Aisyah, “Indonesian Muslim Women Voices Of Domestic Violence” JICSA 01 No.2 

(2022): h.2 
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keluarga masuk persoalan pribadi sehingga kekerasan suami tidak perlu 

diungkapkan di publik.  

Keadaan psikologis perempuan korban kdrt menyebabkan korban berfikir  

bahwa hidup yang dijalani sekarang ataupun dikemudian hari seakan tidak memiliki 

makna lagi. Kehilangan kepercayaan akan masa depan yang lebih baik daripada 

masa sekarang turut memperburuk kondisi psikologis korban. Penderitaan yang 

dirasakan menyebabkan perempuan sebagai korban merasa tertindas dan dapat 

menganggu makna hidupnya sehingga kekerasan yang terjadi terhadap istri dapat 

berakhir dengan perceraian. Perceraian mengakibatkan seorang istri menyandang 

status baru yakni status single parent. Status ini dapat membawa masalah sendiri 

karena stigma janda masih berkonotasi negatif, khususnya di Indonesia. Selain 

stigma negatif, perempuan juga harus berhadapan dengan pandangan sosial karena 

dianggap sebagai istri yang gagal membina rumah tangga.133 

2. Dampak bagi anak  

Dalam wawancara yang dilakukan oleh WD dampak dari permasalahan 

rumah tangganya paling dirasakan oleh anaknya yang berumur 7 tahun . 

“Dampak yang paling spesifik itu ada di anak saya, dia lebih mudah stres. dan 
setelah saya pisah selama 3 bulan ini dia lebih ceria, lebih terbuka kepada 
saya, selama 7 tahun saya menikah dan satu rumah dengan suami saya, anak 
saya tidak pernah mengeluhkan kesulitan yang dialami kesaya karena 
mungkin dia sudah beranjak dewasa dan merasa bahwa bebannya ibu ini 
sudah terlalu banyak”134 

Secara umum dampak yang dirasakan oleh anak adalah rasa takut kepada 

ayahnya sendiri, dan tentunya kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. 

Walaupun dampak kekerasan yang dirasakan oleh anak tidak terlihat secara kasat 

mata dalam beberapa bulan setelah kekerasan berlangsung, namun akan berdampak 

 

133 Qori Rizqiah, dkk. “Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga” Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 6 No.2 (2021): h.93 

134 WD (43 Tahun), Penjual Kue, Wawancara, 13 Maret 2023 
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dalam jangka panjang pada saat dewasa nanti karena perlakuan orang tua terekam 

dengan baik dalam pikiran anak sejak kecil. 

Pengalaman menyaksikan dan mengalami kdrt adalah suatu peristiwa 

traumatis karena kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat bagi anak, 

keluarga yang semestinya memberikan rasa aman, justru menampilkan dan 

memberikan kekerasan yang menciptakan rasa takut serta kemarahan. Pengalaman 

traumatis anak menyaksikan dan mengalami kdrt sering ditemukan sebagai 

prediktor munculnya problem psikologis di masa depan, seperti: penelantaran dan 

pelecehan secara fisik dan psikologis pada anak.135 

Perceraian merupakan keputusan pasangan suami istri yang sangat berat 

karena dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak 

dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun suatu yang sangat pahit 

dilakukan, namun hendaknya tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan 

antara kedua belah pihak.136 Namun fakta di lapangan masih banyak pasangan 

suami istri yang saling menyimpan ketidaksukaan satu sama lain, baik itu didalam 

pernikahannya selama kekerasan berlangsung atau pasca perceraian, sebagai contoh 

dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi dan 

Nurul Hartini137 bahwa beberapa korban menimbulkan dampak fisik dan psikologis. 

Untuk kekerasan psikologis beberapa korban mengalami rasa takut, tertekan, 

bahkan berkeinginan untuk membalas dendam dengan cara membalas omongan 

yaitu mengatakan keburukan suami, melawan omongan suami, atau berharap suami 

 

135 Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap 

Perkembangan Psikis Anak”, Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak 2 No.1 (2015): h.29 

136 Malik Ibrahim, “Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan 

Agama dan Upaya Penanggulangannya”, Jurnal Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama 17 

No.2 (2017): h.80 

137 I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi dan Nurul Hartini, “Dinamikan Forgiveness Pada Istri 

yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga”, h.58 
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akan mati muda dan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang 

dilakukan. 

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah 

penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam 

relasi hubungan intim yang mengarah pada sistimatika kekuasaan dan kontrol, 

dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan 

intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. 

Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja 

disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan 

hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang 

anak. Tidak jarang korban juga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan 

(berganda/berlapis) termasuk mengalami bentuk kekerasan lain seperti masalah 

kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, permasalahan hukum, dan 

sebagainya.138 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari 

perceraian akibat kdrt dialami oleh lingkup keluarga, seperti istri dan anak. Adapun 

yang dialami istri adalah rasa sakit dan trauma yang berkepanjangan, kurang 

percaya diri terhadap dirinya, sakit-sakitan dan tidak fokus karena beban masalah 

rumah tangganya. Selain itu, dampak terhadap anak seperti anak merasa takut 

kepada ayahnya sendiri, mudah stress, murung, dan tentunya tidak secara maksimal 

mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Pada intinya, bentuk akhir 

dampak KDRT yang dialami oleh istri adalah ingin segera mengakhiri hubungan 

pernikahannya di Pengadilan karena tidak kuat lagi menjalani hubungan tersebut, 

perempuan ingin merasa bebas dan tidak menanggung beban negatif yang 

mempengaruhi kehidupan kedepannya bersama anaknya. 

 

138 Yuliati Hotifah, “Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga”, h.63 
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Melihat banyak nya dampak negatif yang didapatkan oleh istri dan anak 

akibat kdrt dalam lingkup keluarga, maka pentingnya disini putusan hakim dalam 

memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, 

termasuk konsep mashlahah. Menurut Endan Haetami139 dalam jurnalnya yang 

berjudul perkembangan teori mashlahah ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam dalam 

sejarah pemikiran hukum Islam, mengatakan bahwa untuk mengetahui derajat 

kemaslahatan, salah satunya dapat diukur dari aspek tujuan akhir yang muncul 

sebagai akibat yang akan ditimbulkannya. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran 

untuk membedakan antara keduanya, antara lain dapat dilihat dari segi apakah 

akibat yang ditimbulkannya itu baik atau buruk. Jika suatu perbuatan itu 

menghasilkan suatu kebaikan, maka ia adalah mashlahah. Sebaliknya jika yang 

dihasilkan itu suatu keburukan, maka ia adalah mafsadah. Perkara kdrt merupakan 

salah satu contoh yang akibatnya menimbulkan hal yang buruk dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, bahkan menjadikan korban membawa rasa trauma 

kdrt yang didapatkan dalam waktu yang lama. 

Menurut al-Gậzậli tujuan syariat atau prinsip dasar terdiri dari : hifz al-din 

(memelihara agama), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal pikiran (hifz 

al-‘aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara kekayaan (hifz al-

mal), jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan terjadi ketidakseimbangan 

sehingga muncul kemudaratan yang akan merusak apa yang menjadi tujuan 

sebelumnya.140 dan tentunya dalam pernikahan yang berarti suci perlunya menjaga 

5 prinsip dan tujuan yang disampaikan oleh al-Gậzậli. 

 

139 Enden Haetami, “Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam 

dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, h.42 

 
140 Al-Ghazali, Al- Mushtasyfa, Juz I, (Beirut: Daar al-lhya al-Turas al-‘Araby, 1997), 

p.217. Lihat Tarmizi, “The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Ghazali”, Jurnal Al-

Dustur 3 No.1 (2020) : h.24 
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Khusus perkara perceraian akibat kdrt dampak setelah pertengkaran 

menjadikan perempuan atau istri menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan, 

takut, sakit-sakitan, tidak percaya diri terhadap dirinya, merasa dibatasi ruang 

geraknya selama pernikahan, bahkan merasa istri tidak sanggup lagi menjalani 

hidupnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, jika dikaitkan dengan 

prinsip dasar yang disampaikan oleh al-Gazali maka semua dampak di atas 

menimbulkan mafsadat dalam sebuah pernikahan, sehingga mencederai khususnya 

dari hifz al-nafs (memelihara jiwa) yang pada akhirnya mashlahat yang harus 

dilakukan adalah dengan memutuskan perkawinan tersebut. Dalam pernikahan, 

kebahagian menjadi salah satu penunjang keberhasilan dalam rumah tangga, dan 

menghadirkan kebahagian tersebut diperlukan kerjasama antara suami dan istri 

dengan cara merawat kesejahteraan emosional dan mental dari pasangan masing-

masing, komunikasi yang baik, saling memahami satu sama lain, menciptakan rasa 

empati dan simpati terhadap pasangan. Namun jika hal tersebut diabaikan maka 

akan menimbulkan pertengkaran dan tidak jarang salah satu pasangan ingin 

berakhir dengan perceraian. 

Dampak lain juga didapatkan oleh anak yang mendapatkan dampak dari 

pertengkaran ayah dan ibunya seperti mudah stres dan murung, kedekatan 

emosional terhadap ayah menjadi kurang dan kurang mendapatkan kasih sayang 

dari sosok ayah hal tersebut termasuk mencederai prinsip hifz al-nasl (memelihara 

keturunan), idealnya seorang anak menjadi titipan oleh Allah untuk orang tua dan 

mendidiknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah, tentunya untuk mencapai hal 

tersebut perlunya kerjasama antara suami dan istri sebagai orang paling dekat 

dengan anak, bagaimana pertumbuhan anak, pengasuhan anak, penanaman nilai 

moral kepada anak-anak, menjadi komitmen jangka panjang yang harus dipegang 

oleh orang tua, namun jika pertengkaran dan perceraian antara ayah dan ibu terjadi 
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dalam rumah yang menjadi salah satu tempat berlindung anak satu-satunya, 

tentunya akan melukai hati seorang anak sehingga berdampak terhadap 

psikologisnya dan kehidupannya kedepan. 

Pendapat lain dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Adiem, 

dkk141 dengan judul Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim atas Perkara 

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura bahwa dasar pertimbangan hukum 

perceraian yang mengacu pada polemik relasi suami istri berupa terjadinya 

pertengkaran secara terus menerus, bahkan sampai terjadi kekerasan fisik, seperti 

halnya pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat menunjukkan 

adanya dimensi nilai-nilai maqasid syariah berupa hifz aql (proteksi kemaslahatan 

akal) dan nilai hifz nafs (proteksi kemaslahatan jiwa). Pertama, dimensi nilai hifz 

aql dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim yang melihat sudah tidak terjadinya 

komunikasi yang baik atas dasar pemikiran (akal) yang jernih antara penggugat dan 

tergugat dalam menyelesaikan polemik yang terjadi dalam kehidupan mereka, 

sehingga seringkali justru menimbulkan ragam bentuk perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus. Kedua, dimensi nilai hifz nafs dapat dilihat dari 

dasar pertimbangan hakim yang melihat sudah terjadi bentuk kekerasan fisik yang 

dilakukan pihak tergugat terhadap penggugat yang dipicu oleh polemik kehidupan 

perkawinan mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. 

Selanjutnya jika ditinjau dari pertimbangan hukum perceraian yang mengacu pada 

polemik relasi kehidupan suami istri yaitu tidak terwujudnya nilai maqasid syariah 

berupa hifz maal (kemaslahatan harta) yang dapat dilihat dari dasar pertimbangan 

putusan hakim yang melihat sosok figur tergugat sebagai seorang ayah sekaligus 

 

141 Muhammad Adiem, dkk, “Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim atas Perkara 

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura” Al-Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 20 No.2 

(2022): h.205 
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pemimpin rumah tangga sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab atas kewajiban 

nafkah (ekonomi) bagi kemaslahatan kehidupan keluarganya. Kedua hifz diin 

(kemaslahatan agama) yang dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim yang 

melihat kondisi sekaligus i’tikad, baik tergugat maupun penggugat telah sulit untuk 

saling bersama untuk merealisasikan orientasi perkawinan yang disyariatkan ajaran 

Islam, yakni terbangunnya kehidupan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah, sebagaiman termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21 142  

Melihat dari sisi syariatnya, tidak jarang istri mengajukan perceraian ke 

Pengadilan Agama atas perlakuan yang didapatkan oleh suaminya untuk semata-

mata melepas beban yang menyiksa kehidupannya bersama anak. Walaupun 

perceraian menjadi salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah namun perlunya 

juga melihat kesejahteraan secara fisik dan mental dari individu khususnya 

perempuan dan anak, apakah jika tetap mempertahankan pernikahan tersebut 

menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak atau sebaliknya, setiap pilihan ada 

konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki atau memulihkan 

kembali dampak dari keluarga yang bercerai (suami, ayah, dan anak) pentingnya 

melibatkan beberapa ahli yang memang bergelut pada bidang yang diperlukan, 

seperti pendampingan psikologi bagi keluarga yang bercerai, untuk suami diberikan 

konsultasi khusus oleh psikiater yang dibawahi pemerintah atau lembaga-lembaga 

keislaman yang punya kewenangan, hal tersebut secara langsung menjadi hukuman 

bagi suami atas apa yang dilakukan kepada keluarganya sehingga akan 

meminimalisir perceraian akibat kdrt di Indonesia, setidaknya ini menjadi sebuah 

upaya oleh negara terhadap permasalahan kdrt yang tiap tahun selalu meningkat 

khususnya yang masuk melalui wilayah Pengadilan Agama. 

 

142 Muhammad Adiem, dkk, “Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim atas Perkara 

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura”, h.205 
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D. Bentuk Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama 

Malili 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara 

menangani sengketa di dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa itu 

dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan 

(al-qadha) dan di luar pengadilan (out of court settlement). Konsep-konsep seperti 

hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau islah 

(damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-qur’an sebagai media di 

dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.143 dalam wilayah  hukum, 

Pengadilan menjadi salah satu jalur upaya damai yang digunakan oleh masyarakat 

untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Adapun bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kdrt sama seperti 

penyelesaian perkara perceraian pada umumnya dikarenakan salah satu faktornya 

adalah karena sulitnya membuktikan alasan kdrt itu sendiri baik dari segi saksi yang 

melihat terjadinya kdrt itu dan luka fisik yang tidak mendukung dari penggugat. 

Selain itu menurut Mufti Hasan144 tolak ukur dalam lingkup Pengadilan Agama 

dalam memutus perkara sesuai yurispundensi yaitu apakah ada alasan untuk 

memutus perkawinan dan apakah hubungan para pihak masih bisa diperbaiki atau 

tidak. 

Setelah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Malili, terdapat 3 

tahapan yang dilakukan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian 

dengan alasan kdrt. 

1. Mediasi 

 

143 Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama” 

Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 12 No.2 (2012): h.146   

144 Mufti Hasan (32 Tahun), Hakim PA Malili, Wawancara, Malili 16 Februari 2023 
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Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian 

merujuk kepada tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang 

berlaku dalam lingkungan pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam 

menekan angka perceraian disini dominan bersifat yuridis. Sedangkan dalam upaya 

menekan angka perceraian secara optimal diupayakan hakim melalui proses 

mediasi.145 Aturan mediasi juga sudah diatur melalui PERMA No.1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  

Mediasi dilakukan sebagai tahap pertama sebelum para pihak masuk di 

ruang sidang. Mediator yang ditunjuk biasanya hakim di Pengadilan Agama yang 

bukan menangani perkara tersebut atau Non hakim yang bersertifikat mediator, 

adapun prosesnya dilakukan ketika sidang pertama kedua belah pihak hadir dan 

langsung ditunda untuk mediasi terlebih dahulu oleh majelis hakim. Jika berhasil, 

maka mediator melapor ke majelis hakim bahwa mediasi berhasil dan majelis 

hakim mencabut perkara para pihak, namun jika tidak berhasil maka dilanjutkan 

pada tahap proses persidangan. 

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak 

dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para 

pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat 

penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi 

yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-

win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki 

kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki 

kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak 

dalam pengambilan keputusan dan ia hanya membantu para pihak dalam menjaga 

 

145 Yuliana Safitri dan Abdul Syatar, “Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan dalam 

Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng”, Shautuna : 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab 03 No.1 (2022): h.444 



102 

 

 
 

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian 

sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak 

telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan 

saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak 

belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. 

Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah 

mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di 

antara mereka.146 

Tingkat keberhasilan mediasi rupanya tidak berbanding lurus dengan 

masuknya perkara di Pengadilan Agama, sebagai contoh PA Mempawah pada 

tahun 2020 memiliki perkara cerai gugat dan cerai talak sebanyak 391 perkara, 

adapun mediasi yang dilakukan sebanyak 87 perkara dan hanya 2 perkara yang 

berhasil dengan kualifikasi berhasil seluruhnya dan satu perkara berhasil sebagian 

serta 85 perkara tidak berhasil untuk mediasi147 selanjutnya PA Slawi yaitu pada 

tahun 2022 sebanyak 370 perkara yang dimediasi, adapun yang berhasil sebanyak  

16 perkara dan 354 perkara yang tidak berhasil148 dan di Pengadilan Agama Medan, 

tahun 2010 jumlah perkara sebanyak 1720 perkara, dari 1720 perkara tersebut, 1713 

perkara gagal dimediasi, dan yang berhasil dimediasi adalah 7 perkara149 berbagai 

faktor melatarbelakangi mengapa terjadi hal demikian seperti salah satu dari pihak 

yang tidak pernah hadir selama persidangan walaupun sudah dilakukan 

 

146 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, (Jakarta; Kencana, 2009), h.33 

147 Ahmad Syafawi, dkk, “Mediasi Hakim Kasus Perceraian dengan Alasan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B”, Al-Usroh 2 No.1 

(2022): h.266 

148 Hamdan Arief Hani dan Nailah Hikmatal Ulya, “Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian 

Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Slawi” JCRS (Journal Of Community Research and 

Service) 7 No.1 (2023): h.134 

149 Fakriyanti, “Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi Sebagai 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian” Mercatoria 5 No.1 (2012): h.30 
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pemanggilan oleh jurusita atau salah satu pihak yang memang bersikeras untuk 

bercerai dan tidak ingin berdamai dengan salah satu pihak walaupun sudah 

diberikan nasihat oleh mediator, dan biasanya pihak yang mengajukan di 

pengadilan sudah melewati beberapa tahapan penyelesaian dalam pernikahannya 

sehingga para pihak memantapkan hati dengan tidak melakukan upaya damai/rujuk 

di pengadilan apalagi yang memang perkaranya adalah perceraian akibat kdrt. 

Melihat banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama tidak 

sebanding dengan perkara yang diputus di Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan 

salah satu faktornya adalah tidak berhasil pada tahap mediasi. Secara umum alasan 

mengapa mediasi tidak berhasil karena para pihak yang bersikeras dengan 

pendiriannya sehingga tidak akan bisa menerima nasihat dari mediator lagi 

kalaupun berhasil biasanya para pihak menyadari kekeliruannya atau para pihak 

merasa sudah memperoleh haknya dan keinginannya, ada juga pihak yang mau 

memberikan pelajaran kepada lawannya dengan mengajukan gugatan, sehingga 

pada saat mediasi akhirnya berdamai. Pada proses mediasi tentunya mediator 

menggunakan trik khusus untuk memudahkan mediasinya seperti melakukan 

pendekatan secara persuasif kepada pihak dengan cara dibujuk-bujuk pihak 

berperkara, tidak terkesan memaksa, memberikan siraman rohani, melakukan 

mediasi lebih dari 2 kali kemudian melakukan kaukus (mediasi secara bergantian) 

sehingga para pihak lebih mudah dan leluasa menyampaikan apa yang dirasakan 

dan apa keinginannya terkait permasalahan yang dialaminya.  

2. Penasehatan yang dilakukan oleh hakim 

Pada tahap yang kedua ini, penasehatan yang dimaksudkan adalah ketika 

perkara sudah masuk dalam persidangan maka majelis hakim melakukan upaya 

damai dengan menasehati selama persidangan berlangsung. 
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Setelah melakukan wawancara, bentuk penyelesaian perceraian akibat kdrt 

di Pengadilan Agama Malili yang dilakukan berupa pencegahan dalam bentuk 

menasehati para pihak yang ingin melakukan perceraian, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ketua PA Malili, bahwa 

Pengadilan Agama tidak punya bentuk penyelesaian secara paten, adapun 
bentuk penyelesaian yang dilakukan hanya melalui persidangan atau 
pencegahan melalui persidangan semacam menasihati untuk tidak terjadi lagi 
hal yang demikian.150 

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua PA Malili bahwa upaya 

khusus yang dilakukan oleh hakim dalam perkara perceraian akibat kdrt yaitu 

menasehati pihak untuk menjadikan rumah tangganya lebih baik lagi. Menurut 

beliau, upaya pencegahan atau menasihati tidak hanya dilakukan oleh hakim 

sebagai pemegang kewenangan, namun juga dilakukan oleh posbakum yang 

menjadi bagian dari PTSP sebagai langkah awal para pihak yang ingin mengajukan 

perceraian. Dibagian posbakum lah dilakukan konsultasi terhadap permasalahan 

yang dihadapi oleh Penggugat sambil diberikan nasihat untuk tetap berdamai 

dengan pasangannya, khusus perkara kdrt biasanya disarankan pihak untuk 

menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, kecuali permasalahan 

perceraian akibat kdrt yang memang tidak bisa dipertahankan lagi atau melihat 

jarak pisah antara penggugat dan tergugat.151 

Secara umum, bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pengadilan 

Agama terkait perkara perceraian akibat kdrt hanya sebatas memberikan nasihat 

kepada kedua belah pihak sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian, ataupun 

memberikan kesempatan salah satu pihak untuk memperbaiki hubungannya 

terlebih dahulu sebelum masuk ke pengadilan, namun sebagaian besar pihak 

 

150 Rajiman (41 Tahun), Ketua PA Malili, Wawancara, Malili 16 Februari 2023 

151 Ahmad Edi Purwanto (43 Tahun), Wakil Ketua PA Malili, Wawancara, Malili 17 

Februari 2023 
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bersikeras untuk melakukan perceraian karena merasa sudah diberikan kesempatan 

oleh salah satu pihak namun tidak berhasil, khusus dalam penelitian ini sebagaian 

besar juga yang menjadi informan sudah melewati pernikahan selama 4 tahun 

keatas sehingga tidak ada lagi kesempatan yang perlu diberikan kepada salah satu 

pihak karena sudah bertahan pada waktu yang lama. 

Terkait pencegahan dalam bentuk nasihat agar tidak terjadinya perceraian 

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama juga merupakan bagian dari upaya damai 

yang telah diatur oleh Undang-Undang dan merupakan bagian dari salah satu asas 

peradilan agama yaitu : 

1.  Asas upaya perdamaian (Ishlah) 

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama bersifat “imperatif” 

khususnya dalam perkara perceraian akibat syiqaq  (selisih rumah tangga), 

sehingga perkara ini, usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan 

oleh hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian, namun 

selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap 

sidang pemeriksaan. Apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim di 

muka persidangan tidak menghasilkan kesepakatan, perceraian adalah pilihan 

terakhir yang harus diputuskan.152 

2. Pasal 130 HIR/154 RBG 

Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama, Ketua Majelis sidang 

atau Hakim yang menyidangkan diwajibkan untuk mengusahakan tercapainya 

suatu perdamaian diantara mereka yang berperkara.153 

 

152 Ernawati, Hukum Peradilan Agama, (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2020), h.97 

153 Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas 1b,”Prosedur Pos Bantuan Hukum”, Official 

Website Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas 1b, https://www.pn-

bangkinang.go.id/?link=PosbakumProsedur (16 Juli 2023) 
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3. Pasal 65 dan Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama154  

a. Pasal 65 “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”  

b. Pasal 82 : (1) pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, 

Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) dalam sidang perdamaian 

tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu 

pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang 

menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara 

khusus dikuasakan untuk itu. (3) apabila kedua pihak bertempat kediaman 

di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus 

menghadap secara pribadi. (4) selama perkara belum diputuskan, usaha 

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

4. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan155 

Pasal 39 : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan 

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. (3) tata 

cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

 

 

154 Mahkamah Agung-RI, Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

Bab IV Pasal 65 dan Pasal 82 

155 Mahkamah Agung-RI, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Bab 

VIII Pasal 39 
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5. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974156 

Pasal 31 : (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha 

mendamaikan kedua pihak. (2) selama perkara belum diputuskan, usaha 

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Proses mediasi yang dibarengi dengan pemberian nasihat-nasihat selama 

persidangan tersebut, merupakan salah satu perwujudan nyata dari upaya 

mempersukar terjadinya perceraian. Dalam artian bahwa, sebelum perceraian 

diputus, harus dilakukan berbagai upaya yang optimal untuk menyelamatkan ikatan 

perkawinan antara suami dan istri. Sehingga kalaupun suatu ikatan perkawinan 

memang pada akhirnya harus diputus bercerai, setidaknya telah dilakukan upaya 

optimal oleh pengadilan agama untuk mencegahnya.157 

Peran hakim dalam menekan angka perceraian berupa upaya damai dengan 

melakukan mediasi sebelum persidangan atau menasihati selama jalannya 

persidangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh hakim secara 

optimal, hal tersebut sebagai bentuk prosedur hukum acara Pengadilan Agama 

sekaligus peran hakim sebagai pemegang yang punya kewenangan, namun apabila 

upaya damai tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses perkara di ruang sidang 

sambil membuktikan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. 

3. Putusan sesuai dengan aturan yang berlaku 

Salah satu bentuk penyelesaian perceraian akibat kdrt yaitu dengan 

dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan 

diakui oleh negara. dalam proses pengajuan gugatan, persidangan, sampai 

 

156 Mahkamah Agung-RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab V Pasal 31 

157 Muhammad Ramdhan Hi Daiyan, “Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka 

Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Ternate)” Tesis (Makassar: 

Prodi Syariah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 116 
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dikeluarkan putusan merupakan proses analisis hakim dalam mempertimbangkan 

sambil membuktikan benar tidaknya dasar yang digiring oleh para pihak, 

kemudian di tahap akhir menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak. 

Mengenai membuktikan dalil gugatan penggugat, majelis hakim tetap 

mempertimbangkan aspek yuridis, normatif, dan syariat dalam putusannya, 

sebagaimana terlampir putusan perceraian akibat kdrt dalam lampiran dalam 

penelitian ini. Adapun proses hakim menghasilkan sebuah pertimbangan hukum 

dalam memutus perkara perceraian akibat kdrt dalam putusan 76/Pdt.G/2023/PA. 

Mll158 dengan melihat, sebagai berikut : 

1. Menemukan fakta hukum dalam persidangan 

Adapun posita yang dituangkan dalam gugatan dijadikan sebagai dasar 

hakim untuk melakukan pembuktian kepada penggugat, dan keterangan saksi 

yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan seperti melihat terjadinya 

pertengkaran secara terus menerus sejak beberapa tahun terakhir, perpisahan 

atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu yang lama, 

kesepakatan perdamaian tidak tercapai dalam lingkup keluarga sehingga 

menghasilkan sebuah fakta hukum bahwa terdapat alasan untuk melanjutkan 

proses perceraian. 

2. Faktor penyebab 

Terkait faktor penyebab, dalam putusan hakim mengutip sebuah 

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yaitu 

penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang 

dipertimbangkan hakim karena tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta 

 
158 Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Malili kelas 2, Putusan No. 

76/Pdt.G/2023/PA.Mll 
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adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus sehingga 

perkawinan disimpulkan apakah dapat dipertahankan atau tidak.159 

Pendapat lain juga dapat dilihat dari Rumusan hukum hasil rapat pleno kamar 

Peradilan Agama, yaitu: 

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga  
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) sudah ada 
upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik 
antara suami istri. (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak 
meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) terjadi pisah 
ranjang/tempat tinggal bersama. (5) hal-hal lain yang ditemukan dalam 
persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)” 160 

Melihat penjelasan diatas keduanya memiliki keterkaitan walaupun secara 

konteks kata sebenarnya berbeda, dalam poin yang disampaikan dalam hasil 

rapat pleno merupakan sebuah indikator terjadinya perceraian sehingga menjadi 

kesimpulan untuk melihat apakah perkawinan penggugat dan tergugat masih 

bisa dipertahankan atau tidak sebagaimana yang disampaikan dalam Putusan 

Mahkamah Agung. 

3. Tidak tercapainya tujuan pernikahan 

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri. 

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam perkawinan tidak jarang 

berakibat rusaknya fisik dan psikis para pihak, sehingga tujuan dari pernikahan 

tidak bisa dipertahankan lagi atau menimbulkan mafsadat. Khusus perceraian 

dengan alasan kdrt para hakim tentunya menggunakan mashlahah dalam 

putusannya karena ada dampak yang dialami oleh pihak penggugat dan anak 

seperti terancam keselamatannya masing-masing. Dalam pernikahannya 

tersendiri hakim menyimpulkan bahwa perceraian akibat kdrt lebih banyak 

 

159 Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Malili Kelas II, Putusan Nomor 

76/Pdt.G/2023/PA.Mll 

160 Mahkamah Agung, “Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama” 

(Hasil kesepakatan dalam Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Pusdiklat 

Mahkamah Agung RI, Jakarta 19-20 Desember 2013), h.15  
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madharat nya yang mengakibatkan pelalaian kewajiban satu sama lain dan 

hilangnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai 

lagi, maka lebih baik perceraian menjadi solusi akhir atau menjadi perlindungan 

hukum bagi perempuan yang menjadi korban dari kdrt. Mengenai dasar hukum 

yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perceraian akibat kdrt yaitu 

sebuah kaidah fiqhiyah :161 

لِحَُ  صاَ 
َج ل بَِا لم َمٌَع لى   ف اَسِدَُمُق دَّ

الم  د ر أَُاَ 
“ Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari 

kemaslahatan” 

Perceraian sebagai suatu alasan perkara perdata dalam proses 

pemeriksaannya di Pengadilan Agama membutuhkan suatu pembuktian mengenai 

kebenaran-kebenaran akan peristiwa yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam 

mengajukan gugatan atau permohonan perceraian. Untuk perceraian dengan alasan 

kdrt dibatasi dengan alasan perceraian saja yang tertuang dalam pasal 39 ayat 2 dan 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “untuk melakukan perceraian harus 

ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami 

istri dan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersebut” beserta penjelasannya juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam162, yaitu163 : 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

 
161 Duski Ibrahim , Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqhi), (Palembang; Noerfikri, 

2019), h. 84 

162 Muh. Saleh Sangaji, “Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala”, Tesis (Makassar : Prodi Syariah/Hukum 

Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 110-111 

163 Mahkamah Agung-RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 116 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

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

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan; 

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

yang lebih erat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istreri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

g. Suami melanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

 Dalam putusan hakim, umumnya menggunakan pasal 116 huruf f  sebagai 

salah satu alasan yang mencakup beberapa alasan lainnya yang tertuang dalam pasal 

116 tersebut, faktor lain karena permasalahan kdrt memang menjadi hal yang rumit 

dibuktikan karena tidak semua saksi melihat pertengkaran bahkan keterangan dari 

tergugat yang tidak hadir dalam persidangan menjadikan perceraian dengan alasan 

kdrt tidak terbukti, kalaupun perceraian akibat kdrt itu terbukti biasanya perkara 

tersebut sudah diberikan kekuatan hukum oleh pihak kepolisian, pihak Pengadilan 

Negeri, atau Visum et Repertum yang diartikan dalam jurnal “Peranan Visum 

Repertum di Pengadilan” oleh Rahman Syamsuddin164 bahwa visum et repertum 

 
164 Rahman Syamsuddin, “Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan” Al-Risalah 11 

No.1 (2011) : h.192 
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diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yudisia) atas 

permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang 

dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, namun secara fakta 

masyarakat tidak bisa menghadirkan bukti-bukti tersebut.  

Keterbatasan inilah yang menjadi polemik ketika kdrt masuk melalui 

Pengadilan Agama, namun hal tersebut tidak bisa dihentikan karena secara umum 

tujuan masyarakat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama bukan alasan 

utama karena faktor penyebab terjadinya perceraian, namun karena ingin segera 

memutus pernikahan tersebut dengan cepat, secara sah dan diakui oleh negara. 

selain itu keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama yang hanya dapat 

memberikan konsultasi atau nasihat sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya 

perceraian oleh pihak yang berperkara karena tujuan hakim dalam memutus perkara 

memang melihat apakah pernikahan ini masih layak untuk dipertahankan atau tidak, 

adapun faktor atau alasan yang diajukan oleh pihak merupakan alasan pendukung 

majelis hakim sebagai kesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa 

dipertahankan lagi.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kdrt dan implentasi cerai gugat di 

Pengadilan Agama Malili, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berawal dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama 

Malili tahun 2019-2022 secara keseluruhan yaitu cerai gugat sebanyak 1559 

perkara dan cerai talak sebanyak 517 perkara. Perkara cerai gugat menduduki 

posisi dominan pada tahun 2019-2022 yang mengindikasikan bahwa tidak 

berjalannya tujuan dari pernikahan tersebut. Dari banyaknya perkara cerai 

gugat yang masuk di Pengadilan Agama Malili ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi, berdasarkan data yang didapatkan dari pihak pengadilan 

bahwa tahun 2019-2022 alasan terbanyak yaitu perselisihan secara terus 

menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan kdrt, sedangkan berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa pihak, faktor penyebab 

terjadinya perceraian akibat kdrt dilatarbelakangi karena penelantaran 

ekonomi yang disengaja, pembagian tugas yang patriarki, kekerasan verbal, 

kekerasan seksual, intervensi dari keluarga, hadirnya pihak ketiga, sehingga 

tidak jarang ujung dari faktor diatas berakhir dengan kdrt atau perkataan kasar 

dari tergugat. 

2. Adapun dampak yang dialami tidak hanya dirasakan oleh penggugat saja 

namun juga dirasakan oleh anak yang melihat dan mendengar langsung 

pertengkaran antara kedua orang tuanya. Untuk para penggugat, dampak yang 

dirasakan tentunya adalah trauma, ada juga penggugat yang merasa ingin 

dibunuh saja sekaligus dibanding merasakan penderitaan dalam rumah 

tangganya secara berangsur-angsur, penggugat merasa uring-uringan, tidak 

fokus, gampang sakit karena fikiran, tidak percaya diri lagi, dan antisipasi 
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dengan anggapan masyarakat mengenai label “janda”. Sedangkan dampak 

yang dirasakan oleh anak adalah merasa takut kepada ayahnya sendiri, mudah 

stress, murung, dan tentunya tidak secara maksimal mendapatkan kasih 

sayang yang utuh dari orang tuanya. 

3. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Malili 

adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama tahap mediasi, kedua penasehatan 

oleh hakim, dan yang ketiga mengeluarkan putusan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Rumit dan kompleksnya membuktikan perkara perceraian 

akibat kdrt menjadi salah satu kendala, sehingga hakim dalam memutus 

perkara melihat unsur-unsur lain seperti pisah antara penggugat dan tergugat, 

alat bukti yang diajukan, dan saksi yang dihadirkan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kdrt di Pengadilan 

Agama Malili sebenarnya diperlukan keterlibatan dari semua aspek, dimulai 

dari person nya masing-masing tentang bagaimana memahami bahwa 

pernikahan itu bukan dijalani oleh satu orang saja tapi ada manusia yang 

mengikut, membersamai, merumuskan untuk mewujudkan pernikahan yang 

ideal sesuai dengan tujuan Islam dan kesepakatan masing-masing pihak. 

Kemudian keterlibatan pihak keluarga terhadap korban baik itu cepat tanggap 

dalam melaporkan jika terjadi kekerasan, kemudian keterlibatan masyarakat 

sekitar di lingkungan para pihak seperti RT/RW, tokoh agama untuk lebih 

mendalami pemahaman tentang membina keluarga, pihak desa/kecamatan 

yang perlunya melakukan kerjasama dengan lembaga hukum, lembaga 

kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan seperti KUA, KPPA, PA, dll 

untuk melakukan kampanye tentang perempuan, membentuk keluarga yang 

samawa dan perlunya ada advokasi yang dilakukan oleh beberapa komunitas 
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yang peka terhadap isu keperempuanan di lingkungan masing-masing, 

sehingga upaya diatas akan meminimalisir terjadinya perceraian akibat kdrt 

walaupun akan tetap ada permasalahan dalam keluarga namun setidaknya 

benteng atau pengetahuan pihak dan masyarakat tidak mudah goyah. 

2. Mengenai dampak yang dirasakan oleh penggugat dan anak, tentunya 

melibatkan semua aspek lagi seperti yang dijelaskan diatas. Untuk pasca 

perceraian akibat kdrt perlunya pemerintah dan lembaga sosial lainnya lebih 

mengoptimalkan lagi perannya sebagai wadah bagi korban kdrt seperti 

memaksimalkan penyiapan ruang rehabilitasi atau konseling baik itu untuk 

penggugat, tergugat, dan anak. Untuk penggugat dan anak sebaiknya 

diberikan ruang rehabilitasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan untuk 

menstabilkan kembali akibat dampak yang dialaminya, kemudian pihak 

keluarga dan masyarakat yang tetap membuka ruang untuk korban agar tidak 

merasa dikucilkan, sendirian, dan melibatkan kegiatan-kegiatan positif 

selama masa rehabilitasi berlangsung. Hal serupa juga perlu dilakukan oleh 

pihak tergugat, pentingnya melibatkan pihak berwenang atau lembaga-

lembaga sosial yang berkerja sama dengan lembaga hukum untuk melakukan 

konseling atau rehabilitasi kepada tergugat dalam jangka waktu yang tidak 

ditentukan, serta penanaman keilmuan masalah agama untuk menjadi benteng 

keimanan bagi tergugat. Dengan adanya upaya tersebut, para pihak tentunya 

akan berpikir-pikir kembali untuk melakukan kekerasan dan perceraian 

karena proses nya yang begitu rumit. 

3. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pengadilan sebenarnya sudah 

sesuai dengan aturan yang memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

yaitu dengan mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai dengan asas dari 

pengadilan agama. Namun disinilah yang menjadi masalah, karena 
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keterbatasan ruang gerak dan aturan yang dipegang oleh hakim padahal 

secara fakta terkuaknya masalah kdrt banyak diketahui melalui jalur 

Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama sendiri memerlukan 

bantuan dari beberapa lembaga keagamaan dan lembaga sosial seperti 

Kemenag/KUA, KPPA, atau pemerintah setempat untuk bekerjasama 

memimalisir perceraian akibat kdrt dengan melakukan penyuluhan hukum, 

edukasi dan konsultasi terkait perkawinan dan perceraian, dan hal-hal yang 

menyangkut dalam kewenangan Pengadilan Agama dengan tujuan 

membentuk keluarga yang samawa.
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Tampak depan Pengadilan Agama Malili 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK HAKIM: 

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu hakim mengenai KDRT dan Perceraian? 

2. Apa saja yang menjadi alasan/faktor penyebab terjadinya KDRT? 

3. Apa landasan hukum bapak/ibu hakim dalam memutus perkara perceraian akibat 

KDRT? 

4. bagaimana bapak/ibu hakim mengadili proses persidangan untuk penggugat yang 

mengalami trauma akibat KDRT  ?  

5. apa yang menjadi faktor terberat bapak/ibu hakim dalam memutus perkara perceraian 

akibat KDRT? dan bagaimana bapak/ibu hakim menyikapinya? 

6. Bagaimana dampak yang dialami oleh korban perceraian akibat KDRT? 

7. apakah upaya khusus yang dilakukan PA Malili dalam menimimalisir perceraian 

akibat KDRT? 

8. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kdrt di PA Malili? 

9. apakah menurut bapak/ibu hasil putusan/pertimbangan yang telah dibuat masing-

masing sudah memenuhi maslahah didalamnya? 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAK: 

1. Sejauhmana pemahaman penggugat mengenai KDRT dan Perceraian? 

2. Apa jenis KDRT yang dilakukan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan di 

PA? 

3. Apa alasan tergugat melakukan hal tersebut? 

4. Apa dampak yang dirasakan oleh Penggugat sebelum dan sesudah mengajukan 

gugatan? 

5. Bagaimana keterlibatan pihak keluarga mengenai perceraian akibat KDRT tersebut? 
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DAFTAR NAMA INFORMAN PIHAK PENGGUGAT DAN APARATUR 

PENGADILAN AGAMA 

 

 

No 

 

Nama Informan 

 

Umur  

 

Pekerjaan  

 

1 

 

DS 

 

33 tahun 

 

Pedagang 

 

2 

 

WD 

 

43 tahun 

 

Penjual kue 

 

3 

 

ST 

 

37 tahun  

 

IRT 

 

4 

 

HN 

 

34 tahun 

 

IRT 

 

5 

 

SF 

 

26 tahun  

 

Karyawan toko 

 

6 

 

HK 

 

33 tahun 

 

IRT 

 

7 

 

AS 

 

34 tahun 

 

Pedagang 

 

8 

 

YS 

 

30 tahun 

 

IRT 
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DATA TAMBAHAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI 

Tabel 4.9 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malili 

tahun 2019 

No 

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Alasan 

Perceraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jmlh 

1 Zina - 1 - - - - - - - - - - 1 

2 Mabuk 1 - 1 1 - - - 1 - - - - 4 

3 Madat - - - - - - - - - - - - - 

4 Judi - - - - - - - 1 - - - - 1 

5 

Mngglkn 

Salah 

Satu 

Pihak 

3 2 3 1 5 1 2 1 3 10 5 4 40 

6 Penjara - - - - - - - - - - - - - 

7 Poligami - - 1 - - - 1 - - - - - 2 

8 KDRT - 1 1 - 2 - - - - - 1 3 8 

9 

Cacat  

Badan - - - - - - 1 - 1 - - 1 3 

10 

Prslishan 

Prtngkrn 11 12 21 32 32 22 37 24 47 34 34 38 344 

11 

Kawin  

Paksa - - - - - - - - - - - - - 

12 Murtad - - 1 - - - - - 2 - - - 3 

13 Ekonomi 3 - 1 1 - - - - - 1 1 1 8 

    Sumber data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malili Tahun 2019 
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Tabel 4.10 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malili 

Tahun 2020 

No 

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Alasan 

Perceraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jmlh 

1 Zina - - - - - - - - - - - - - 

2 Mabuk - - - - 1 - - - - - - - 1 

3 Madat - - - - - - - - - - - 2 2 

4 Judi - - - - - - - - - - - - - 

5 

Mngglkn 

Salah 

Satu 

Pihak 

5 8 4 3 2 2 - 6 5 9 6 4 54 

6 Penjara - - - - - - - - 1 - - - 1 

7 Poligami - - - - - - - - - 1 - 1 2 

8 KDRT - 2 1 1 - 1 1 2 1 - - 2 11 

9 

Cacat  

Badan - - - - - - - - - - - - - 

10 

Prslishan 

Prtngkrn 16 30 49 36 20 16 28 30 24 41 31 39 360 

11 

Kawin  

Paksa - - - - - - - - - - - - - 

12 Murtad - - - - - - - 1 2 - - - 3 

13 Ekonomi - - 1 1 - - - 2 2 - - 1 7 

    Sumber data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malili Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

Tabel 4.11 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malili 

Tahun 2021 

No 

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Alasan 

Perceraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jmlh 

1 Zina - - - - - - - - - - - - - 

2 Mabuk 1 - - 1 - 1 1 1 - - - - 5 

3 Madat - - - - - - - - - - - 2 2 

4 Judi - - - 1 - - - - - - - - 1 

5 

Mngglkn 

Salah 

Satu 

Pihak 

8 - 3 1 4 2 7 3 6 3 2 5 44 

6 Penjara - - - - - - - - - - - - - 

7 Poligami 1 - 1 - 1 1 - - - 
 

- - 4 

8 KDRT - - 2 3 2 1 - 2 2 2 - - 14 

9 

Cacat  

Badan - - 1 1 - - - - - - - - 2 

10 

Prslishan 

Prtngkrn 25 27 31 25 21 32 16 35 27 27 29 26 321 

11 

Kawin  

Paksa - - - - - - - - - - - - - 

12 Murtad 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 4 

13 Ekonomi 1 1 - - - - - 1 1 - - - 4 

    Sumber data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malili Tahun 2021 
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Tabel 4.12 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malili 

Tahun 2022 

No 

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Alasan 

Perceraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jmlh 

1 Zina - - - - - - - - - - - - - 

2 Mabuk - - 1 - 1 1 - 1 - - 4 1 9 

3 Madat - - - - - - - - - - - - - 

4 Judi - - - - - - - - 1 - - - 1 

5 

Mngglkn 

Salah 

Satu 

Pihak 

5 - 4 4 4 2 5 4 3 7 4 5 47 

6 Penjara - - - - - - - - - - - - - 

7 Poligami - - - - - - - - 1 1 - - 2 

8 KDRT - 2 1 - - - - - - - - - 3 

9 

Cacat  

Badan - 1 - - - - - - - - - - 1 

10 

Prslishan 

Prtngkrn 28 26 44 16 27 20 36 32 23 34 26 18 327 

11 

Kawin  

Paksa - 1 - - - - - - - - 1 - 2 

12 Murtad 1 1 - - - 2 - - - 1 - - 5 

13 Ekonomi - - - - 1 1 1 - - - - - 3 

    Sumber data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malili Tahun 2022 
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