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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Ali ا lf ti ldak 

di llambangkan 

ti ldak di llambangkan 

 Ba B Bel ب

 Ta T Tel ت

Śa Ś els (delngan ti ث lti lk di l atas) 

Ji ج lm J Jel 

ḥa ḥ ha (delngan ti ح ltk di l 

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D Del د

żal Ż zelt (delngan ti ذ lti lk di l 

atas) 

 ra R Elr ر

zai ز l Z Zelt 

 Siln S Els س



 

x 
 

syi ش ln Sy els dan yel 

ṣad ṣ els (delngan ti ص lti lk di l 

bawah) 

ḍad ḍ del (delngan ti ض lti lk di l 

bawah) 

ṭa ṭ tel (delngan ti ط lti lk di l 

bawah) 

ẓa ẓ zelt (delngan ti ظ ltk di l 

bawah) 

ai‘ ع ln ‘ apostrop telrbali lk 

gai غ ln G Gel 

 fa F Elf ف

qaf Q Qi ق l 

 kaf K Ka ك

 lam L Ell ل

mi م lm M Elm 

 nun N Eln ن

 wau W Wel و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya Y Yel ي
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Hamzah ( ء) yang telrleltak dil awal kata me lngi lkuti l vokalnya tanpa di lbelri l 

tanda apapun. Ji lka i la telrleltak di l telngah atau di l akhi lr, maka di ltulils delngan 

tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, se lpelrtil vokal bahasa Ilndonelsi la, telrdi lri l atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau di lftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya be lrupa tanda atau 

harakat, transli ltelrasi lnya selbagai l belri lkut: 

Tanda Nama Huruf Lati ln Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah Il Il ـِ

 Dammah U U ـُ

  

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya be lrupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transli ltelrasi lnya belrupa gabungan 

huruf, yai ltu: 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Lati ln Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai l 

 

a dan i l 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya belrupa harakat dan 

huruf, transli ltelrasi lnya belrupa huruf dan tanda, yai ltu: 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan gari ls di l atas 

  

 ي

 

kasrah dan ya 

 

Il 

 

i l dan gari ls di l atas 

 

  

 ۇ

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan gari ls di l atas 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yai ltu: ta marbutah yang 

hi ldup atau me lndapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang 

transli ltelrasi lnya adalah [t]. Se ldangkan ta marbutah yang mati l atau me lndapat 

harkat sukun transli ltelrasi lnya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang be lrakhi lr delngan ta marbutah di lilkuti l olelh kata 

yang menggunakan kata sandang al-selrta bacaan keldua kata i ltu telrpilsah, 

maka ta marbutah i ltu transliltelrasi lnya delngan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam si lstelm tulilsan Arab di llambangkan 

delngan selbuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transli ltelrasi lnya i lni l di llambangkan 

delngan pelrulangan huruf (konsonan ganda) yang di lbelri l tanda syaddah.  

Ji lka huruf ي belr-tasydid di l akhi lr selbuah kata dan di ldahului l olelh huruf 

kasrah (ِـ), maka i la di ltransliltelrasi lkan selpelrtil huruf maddah(i l). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam si lstelm tulilsan Arab di llambangkan delngan huruf  ل 

(alif lam ma’arifah). Dalam peldoman transli ltelrasi l i lni l, kata sandang 

di ltransli ltelrasi l selpelrtil bi lasa, al-, bai lk kelti lka i la di l i lkuti l olelh huruf syamsi lah 

Maupun huruf qamari lah. Kata sandang ti ldak melngi lkutil bunyi l huruf langsung 

yang melngi lkuti lnya. Kata sandang di ltuli ls telrpilsah daril kata yang me lngi lkuti lnya 

dan di lhubungkan delngan garils melndatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transli ltelrasi l huruf hamzah me lnjadil apostrop (‘) hanya be lrlaku 

bagi l hamzah yang te lrleltak di l telngah dan akhi lr kata. Namun, bi lla hamzah 

telrleltak di l awal kata, i la tildak di llambangkan, karelna dalam tuli lsan Arab ila 

belrupa ali lf.  

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, i lsti llah atau kali lmat Arab yang di ltransli ltelrasi l adalah kata,i lsti llah 

atau kali lmat yang sudah lazi lm dan me lnjadil bagi lan daril pelrbelndaharaan 

bahasa Ilndonelsi la, atau sudah selri lng di ltuli ls dalam tulilsan bahasa I lndonelsi la, 
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ti ldak lagil di ltuli ls melnurut cara transli ltelrasi l di l atas. Mi lsalnya kata Al-Qur’an 

(daril al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, billa kata-katatelrselbut 

melnjadil bagi lan daril satu rangkai lan telks Arab, maka me lrelka harus 

di ltransli ltelrasi l selcara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang di ldahului l partilkell selpelrtil huruf jarr dan huruf 

lailnnya atau belrkeldudukan selbagai l mudaf ilaih (frasel nomi lnal), di ltransli ltelrasil 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di l akhi lr kata yang di lsandarkan ke lpada lafz a-

ljalalah, diltransli ltelrasi l delngan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau si lstelm tuli lsan Arab ti ldak melngelnal huruf kapi ltal (All caps), 

dalam transli ltelrasi lnya huruf-huruf te lrselbut di lkelnai l keltelntuan te lntang 

pelnggunaan huruf kapi ltal belrdasarkan peldoman eljaan Bahasa Ilndonelsi la yang 

belrlaku (ElYD). Huruf kapi ltal, milsalnya, di lgunakan untuk melnuli lskan huruf 

awal nama dari l (orang, telmpat, bulan) dan huruf pe lrtama pada pe lrmulaan 

kali lmat. Bi lla nama di lri l di ldahului l olelh kata sandang (al-), maka yang di ltuli ls 

delngan huruf kapi ltal teltap huruf awal nama di lri l telrselbut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Ji lka telrleltak pada awal kali lmat, maka huruf A dari l kata 

sandang telrselbut melnggunakan huruf kapi ltal (AL-). Keltelntuan yang sama 

juga belrlaku untuk huruf awal dari l judul relfelrelnsi l yang di ldahului l olelh kata 

sandang al-, bai lk kelti lka i la di ltuli ls dalam te lks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Belbelrapa si lngkatan yang di lbakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hiljrah  

M  = Maselhi l  

SM  = Selbellum Maselhi l  

l.  = Lahi lr tahun (untuk orang yang masi lh hi ldup saja)  

w.  = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:226-227 atau QS Al Maidah/ 5:54 

HR  = Hadi ls Ri lwayat 

SElMA             = Surat E ldaran Mahkamah Agung 

KHIl                 = Kompi llasi l Hukum Ilslam 
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ABSTRAK 

Nama  : Diaz Nurul Ramadhani 

Nim  : 10100119011 

Judul              : Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad 
Di Pengadilan Agama Palopo 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana putusan hakim dalam 

perkara perceraian dengan alasan murtad di pengadilan agama Palopo? Pokok 

masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau 

pertanyaan penelitian, yaitu: 1). Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam 

Memutuskan Perkara Perceraian dengan Alasan Murtad di Pengadilan Agama 

Palopo 2). Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim pada 

Perkara Perceraian Pasangan yang Murtad Tersebut.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu 

penelitian dengan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan 

normatif, yuridis, sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan 

terhadap Hakim dan data sekunder dalam penelitian ini dari literatur yang 

bersumber dari buku dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis dilakukan tiga 

tahapan,yakni editing, klasifikasi dan interpretasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara perceraian akibat murtad pada penyebab 

perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian  surat legal 

atas permohonan talak dari suami. Surat talak tadi diberikan dengan mengacu 

pada alasan-alasan. maka apabila sudah terbukti di pengadilan bahwa salah  satu 

pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau 

mengabulkan penjatuhan talak. 2). Pandangan Hukum Islam mengenai perkara 

perceraian pasangan yang murtad Kompilasi Hukum Islam menegaskan secara 

jelas akibat hukum peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, 

apakah perceraian talak atau pembatalan perkawinan (fasakh). 

Implikasi dari penelitian ini antara lain: memberikan pengetahuan untuk 

mengembangkan ilmu tentang hukum khususnya hukum acara perdata dan 

pengetahuan mengenai perceraian dengan alasan murtad, memberikan saran 

bahwa perlu diadakannya sosialisasi hukum dalam lingkup Pengadilan Agama 

demi memberikan pengetahuan bagi masyarakat awam terutama yang telah 

berpindah agama agar tidak adalagi perceraian akibat murtad dan Majelis hakim 

dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang menerapkan 

prinsip-prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan 

terhadap perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Salah satu kewenangan Peradilan Agama di Indonesia yang telah 

dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yaitu Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan 

kekuasaan kehakimanan, bagi rakyat yang beragama Islam dalam mencari 

keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 

ini. 

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 ialah perkara perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-

Undang No 1 Tahun 1974, Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.1  

Definisi ini jauh lebih tepat dan jelas dibandingkan dengan definisi 

perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan Perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak menutup 

kemungkinan terjadi sebuah perpecahan yang mengakibatkan kondisi dalam 

 

1 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

(Yogyakarta:  GAMA MEDIA, 2017), h. 3.   
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rumah tangga mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan yang 

dimaksud ialah ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi yang menyebabkan 

salah satu pihak merasa dirugikan, hal seperti itulah yang memicu timbulnya 

banyak permasalahan di dalam rumah tangga dan menyebabkan putusnya 

perkawinan.    

Putusnya perkawinan di dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dapat 

terjadi karena Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan. Putusnya 

perkawinan karena kematian ialah putusnya perkawinan atas kehendak Allah 

SWT melalui matinya salah seorang istri atau suami maka dengan sendirinya 

berakhir pula hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan 

karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. 

Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah 

melihat adanya sesuatu pada suami istri yang menandakan tidak dapatnya 

hubungan perkawinan itu dilanjutkan disebut putus perkawinan karena putusan 

pengadilan.    

Perceraian atau talak dalam Hukum Islam pada prinsipnya boleh, tapi 

perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh 

ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. 

Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha 

pendamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan 

yang paling suci dan kokoh. Islam menyadari hal tersebut, karena itu Islam 

membenarkan dan mengizinkan perceraiaan jika perceraian itu dinilai lebih 

baik daripada tetap mempertahankan ikatan perkawinan. Walupun tujuan 

perkawinan ialah untuk mencapai kebahagiaan, tentu hal tersebut tidak dapat 

tercapai dalam hal-hal yang sudah tidak dapat disesuaikan lagi antara suami 

dan istri.   
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Pada dasarnya manusia memiliki dua sifat antara baik dan buruk, ketika 

sifat kebaikan yang selalu dilakukan baik laki-laki maupun perempuan maka 

nuansa kebahagiaan dalam keluarga akan senantiasa mewujudkan rumah 

tangga yang diinginkan selama ini, namun lain halnya bila berlawanan dari 

kebaikan, sifat buruk yang selalu dibiasakan dan terus dilakukan dalam rumah 

tangga tentu akan menimbulkan sebuah penderitaan sebab tidak ada sebuah 

kebahagiaan yang dilakukan dengan paksaan. Karena itu Islam tidak 

mempersulit perceraiaan, namun tidak pula mempermudah perceraiaan.    

Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami 

maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani 

hubungan rumah tangga, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perceraian berasal dari berbagai persoalan seperti faktor ekonomi, 

ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan dan salah satu pihak 

berpindah agama (murtad) serta faktor lainnya. Dalam kasus perceraian yang 

disebabkan karena salah satu pihak berpindah agama (murtad) sering 

menimbulkan problematika di masyarakat mengenai hal tersebut.   

 Murtad di dalam fiqhi bisa dijadikan sebagai alasan putusnya 

perkawinan, begitupun pandangan para imam mazhab fiqhi, sepakat apabila 

salah seorang suami atau istri maka perkawinannya putus. Menurut Imam 

Hanafi dan Maliki, jika salah seorang suami istri keluar dari agama Islam 

(murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum 

bercampur maupun sesudahnya. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, jika 

murtadnya sebelum terjadi bercampur harus secepatnya bercerai. Namun, jika 

murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddahnya selesai.2  

 

2 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqhi Empat Mazhab, 

terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta : Hasyimi Press, 2001), h. 353.  
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

mengatur tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan putusnya 

perkawinan, hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut prinsip kebebasan 

beragama. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 ayat 

(8) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian yaitu apabila “Peralihan 

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 

rumah tangga. Dengan demikian murtadnya salah satu pihak merupakan salah 

satu alasan untuk bercerai.    

Dalam hal alasan bercerai salah satu pihak murtad, ikatan perkawinan 

tersebut tidak langsung putus, sebab perceraian merupakan delik aduan, 

sehingga apabila salah satu pasangan keberatan karena pasangannya murtad, 

maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama 

merupakan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang memiliki 

kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. 

Sebab dengan putusan pengadilan tersebut para pihak yang bersengketa 

mengharapkan adanya kepastian hukum serta keadilan dalam perkara yang 

mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang menciptakan kepastian 

hukum dan mencerminkan keadilan, disinilah tugas dan tanggung jawab 

seorang hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang 

melaksanakan tugas untuk membantu para pencari keadilan dan memberikan 

putusan yang benar sesuai dengan realita dari perkara tersebut sesuai peraturan 

hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum tertulis di dalam Undang-

Undang maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.    

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara 

yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 
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menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling 

berkepentingan. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, 

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.    

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang melatarbelakangi serta 

tertarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Putusan 

Hakim dalam Perkara Perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama 

Palopo” merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji melihat bahwa  

perceraian yang sangat banyak dengan berbagai alasan, salah satunya cerai 

gugat yang diajukan seorang istri dikarenakan suami berpindah agama 

(murtad) merupakan salah satu permasalahan di dalam perkawinan yang 

memerlukan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum seorang Hakim.    

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo. Dapat dipahami 

bahwa fokus penelitian ini berfokus pada:  

a. Putusan Hakim  

b. Perkara Perceraian 

c. Perceraian Dengan Alasan Murtad 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 

ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:  
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a. Putusan Hakim   

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai 

pejabat Negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

masalah antar pihak.    

Putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda’u 

(Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang 

berlawan dalam perkara, yaitu produk “penggugat” dan “tergugat”. Produk 

pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang 

sesungguhnya” atau “jurisdiction cententiosa”.3 Definisi putusan yang 

tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan 

pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang 

diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang 

untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 

pihak yang berperkara.”4 

b. Perceraian    

 Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang telah dibina 

antara suami istri sehingga tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya, 

yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan 

pengadilan. Dalam hal ini perceraian merupakan akhir dari ikatan 

 

 3 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 

h. 203.  

4 Sudikno Mertokususmo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988), 

h. 27. 
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perkawinan dimana pasangan suami istri tidak hidup bersama lagi dan 

secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.   

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila 

memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan 

yang menimbulkan percekcokan yang sulit untuk dihentikan atau karena 

tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab 

sebagai kepala rumah tangga.5 

 c. Murtad    

Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang 

dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang 

diyakini sebelumnya atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan orang 

lain.    

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka 

dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:    

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian 

dengan Alasan Murtad di Pengadilan Agama Palopo?   

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim pada 

Perkara Perceraian Pasangan yang Murtad Tersebut?    

D. Kajian Pustaka  

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya 

penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti 

 

5 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 21. 
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dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan 

oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian.  

 Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan 

menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan 

peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh:    

1. Muhammad Idris Nasution, Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan 

Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas 

Dasar Murtad, Dalam Jurnal ini fokus membahas tentang salah satu 

manfaat kepatuhan terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung adalah 

untuk mengurangi disparitas putusan sehingga tercipta kepastian hukum. 

Dalam artikel ini, terjadi disparitas antara dua Putusan Mahkamah Agung 

dengan putusan-putusan Pengadilan Agama setelahnya dalam penerapan 

fasakh terhadap suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama 

salah satu suami istri. Penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan 

oleh penulis, di mana dalam penelitian ini lebih fokus terhadap putusan 

hakim dalam perkara perceraian dengan alasan murtad.6 

2. Budy Bhudiman & Latifah Ratnawaty, Tinjauan hukum terhadap 

perceraian karena murtad menurut hukum positif, Jurnal ini terfokus 

membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang merupakan unifikasi Hukum dalam menyelenggarakan 

perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang 

timbul di dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan 

yang dilakukan peneliti, di mana penelitian ini terfokus pada 

 
6 Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan 

Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad." El-Usrah: Jurnal 

Hukum Keluarga 4, No.2 (2021): h.370-386. 
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pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dan pandangan 

islam terhadap disparitas putusan hakim pada perkara perceraian akibat 

murtad.7 

3. Rita Kumala Sari, Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b Perkara Nomor 

170/Pdt.G/2018/Pa. Sgt). Jurnal ini lebih terfokus terhadap pembahasan 

putusan hakim dan akibat hukum. Pertimbangan Hakim dalam 

memutuskan Perceraian yang menjadi dasar hukum Undang-Undang No. 

1/1974, hakim mempertimbangkan isi gugatan yang menitikberatkan pada 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mulai 

pindah keyakinan. Penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan di 

mana penelitian ini berfokus pada putusan hakim dan pertimbangan hakim 

dalam perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Palopo.8 

4. Nurafni Anom, Putusan Pengadilan Agama tentang Perceraian dengan 

Gugatan Murtad. Jurnal ini membahas tentang perkara perceraian dengan 

alasan murtad atas perkara nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg adalah talak 

bain sughra dengan pertimbangan diantaranya adalah penggugat tidak 

mampu membuktikan di Pengadilan Agama Bitung bahwa suami telah 

murtad atau keluar dari agama Islam itu tidak terbukti. Sedangkan 

penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan dimana penelitian ini 

berfokus pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian akibat murtad 

 
7 B. Bhudiman dan Latifah Ratnawaty. "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena 

Murtad Menurut Hukum Positif." Yustisi 8, No.1 (2021): h. 53-64. 
8 RITA KUMALA SARI, SHK162127, Umar Yusuf, and Rasito Rasito. PUTUSNYA 

PERKAWINAN AKIBAT SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN 

AGAMA SENGETI KELAS 1B PERKARA NOMOR 170/PDT. G/2018/PA. SGT). Diss. UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. 
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serta pandangan hukum Islam terhadap disparatis putusan hakim terhadap 

perkara perceraian akibat murtad.9 

Dari beberapa kajian pustaka di atas menjadi pertimbangan dan 

pembandingan tinjauan materi yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, peneliti bukan hanya berfokus pada 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah 

satu pihak murtad, namun peneliti juga berfokus pada pandangan hukum 

Islam terhadap disparatis putusan hakim pada perkara perceraian dengan 

alasan murtad yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian terdahulu. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah:    

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perceraian dengan alasan murtad.    

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap disparitas 

putusan hakim pada perkara perceraian karena alasan murtad. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:   

a. Manfaat Secara Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan 

pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan perceraian.    

 
9 Anom, Nurafni. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERCERAIAN 

DENGAN GUGATAN MURTAD (Studi Komparasi tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara 

Nomor 14/Pdt. G/2019/Pa. Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt. G/2019/Pa. Bitg di Pengadilan Agama 

Bitung). Diss. IAIN MANADO, 2020. 
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b. Manfaat Secara praktis:    

1) Bagi peneliti  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Perceraian 

dengan Alasan Murtad di Pengadilan Agama Palopo.    

2) Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat terkait Perceraian dengan Alasan Murtad.   

3)  Bagi Peneliti Selanjutnya    

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber 

informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang 

peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi 

mahasiswa dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

referensi untuk kemudian hari.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Putusan Hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan 

merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-

pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka sebaik-

sebaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara 

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka 

hadapi.1  

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan 

kepastian hukum serta mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara 

yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, 

serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkannya, baik 

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan maupun 

hukum yang tidak tertulis. Seperti hukum kebiasaan, karena dalam Undang-

Undang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib mengikuti, 

menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di 

masyarakat.    

Definisi Putusan Hakim atau yang disebut Putusan Pengadilan menurut 

para ahli sebagai berikut:    

a. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim sebagai pernyataan 

yang dikemukakan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberikan 

 
1 M. Rasaid, Hukum Acara Perdata (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48. 
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wewenang yang di mana diucapkan di persidangan yang bertujuan 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.2    

b. Moh. Taufik Makarao. Memberikan arti putusan hakim sebagai suatu 

pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan 

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan perkara serta sengketa para pihak.3   

c. Lilik Mulyadi. Putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, 

yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 

persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui 

proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam 

bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu 

perkara.4 

d. Ridwan Syahrani, S.H. Lebih suka menggunakan istilah Putusan 

Pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim pada sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau 

mengakhiri perkara perdata.5   

  Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh 

hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di 

 
2 Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan." Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 18.2 (2017): 41-56. 
3 Iwanto, Iwanto. "Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 

0018/Pdt. G/2014/PA. Mna dan No. 0466/Pdt. G/2014/PA. Mna)." Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan 

Peradilan 1.1 (2017). 
4 Kuswandi, Kuswandi, and Mohammad Nasichin. "Penyelesaian Gugatan Sederhana 

Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." (2019): 236-261. 
5 Syamsuddin, M. “ Mahir Menulis Studi Kasus Hukum”. Prenada Media, 2018. 
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depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui 

proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk 

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian 

hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.   

2. Jenis Putusan Hakim 

Putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan yang diatur 

dalam pasal 185 H.I.R., pasal 196, R.Bg., dan pasal 46-48 Rv. Hal itu tanpa 

mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau 

putusan pengadilan tersebut, seperti pasal 180, H.I.R. dan pasal 191 R.Bg. yang 

mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu berdasarkan pasal-pasal yang 

disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang 

diklarifikasi dalam beberapa jenis putusan.    

a. Putusan Sela 

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, adakalanya hakim terlebih 

dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang 

menyangkut jalannya pemeriksaaan terhadap perkara yang akan atau 

sedang diperiksanya. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat 

menjatuhkan putusan yang bersifat sementara dan bukan merupakan 

putusan akhir, atau putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 (I) H.I.R, atau Pasal 48 Rv.   

Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela semata-mata untuk 

mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang 

akan atau sedang dihadapi. Meskipun di persidangan putusan sela 

diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun 

putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya 

ditulis dalam berita acara persidangan. Jika pihak yang berperkara 
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menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan 

salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.6 

Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam 

beberapa macam putusan, antara lain putusan preparatoir, putusan 

interlocutoir, putusan insidentil, dan yang terakhir putusan provisional. 

1) Putusan Preparatoir 

Merupakan spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela, 

yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur 

pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini yakni tidak 

mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan yang 

menetapkan bahwa gugatan balik (gugat dalam rekonvensi) tidak akan 

diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi atau sebelum 

hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menjatuhkan putusan 

tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Contohnya 

pembatasan tahap jawab-menjawab atau replique-duplique dan tahap 

pembuktiaan. Akan tetapi, dalam praktik hal ini jarang terjadi proses 

pemeriksaan berjalan dan berlangsung sesuai dengan kebijakan 

hakim, yaitu dengan memperhitungkan tenggang pemunduran 

persidangan oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-

tahapnya.7  

2) Putusan Interlocutoir 

Merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi 

bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, 

 

6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. V; Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakri, 1992), h. 165.   

7 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 231.  
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sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau 

dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruh putusan akhir.    

3) Putusan Insidentil  

Salah satu jenis putusan sela berhubungan dengan adanya 

incident, yang diartikan dalam Rv, sebagai peristiwa atau kejadian 

yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.    

4) Putusan Provisional 

Putusan Provisional atau disebut juga provisioneel 

beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara, yang diatur 

dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg. putusan ini berisi tindakan 

sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara 

dijatuhkan. Pada dasarnya gugatan atau permohonan provisional dapat 

diajukan dalam gugatan tersendiri dan diajukan berbarengan dengan 

gugatan pokok. Akan tetapi, biasanya diajukan bersama-sama dalam 

satu kesatuan dengan gugatan pokok, sebab tanpa gugatan pokok, 

gugatan provisional tidak mungkin diajukan, karena itu gugatan 

provisional merupakan perjanjian tambah (accessoir) dari gugatan 

pokok.   

b. Putusan Akhir 

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, maka 

saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk 

menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa 

yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.8  

Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah end vonis dapat 

ditinjau dengan berbagai segi.   

 

8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama 

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 308. 
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1) Ditinjau dari Sifat Putusan   

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:  

a) Putusan Declaratoir   

Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu 

keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata. 

Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai 

ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.   

b) Putusan Constitutief   

Putusan constitutief  adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik 

yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang 

menimbulkan keadaan hukum baru.9 Misalnya, putusan perceraian, 

merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada 

lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu 

meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan 

itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu 

sebagai janda dan duda.   

c) Putusan Condemnatoir  

Putusan condemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman 

dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara 

pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban 

 

9 H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Cet. V; Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2009), h.75. 
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untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada 

pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, 

berbuat atau tidak berbuat.   

Berbeda dengan dua sifat putusan sebelumnya, yaitu putusan 

declaratoir dengan putusan contitutief, putusan condemnatoir 

mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga 

putusan ini memerlukan upaya pemaksaan karena pelaksanannya 

tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum.   

2) Ditinjau dari Isi Putusan  

Apabila ditinjau dari isinya, maka putusan hakim ini dapat dibagi dalam 2 

(dua) bentuk permasalahan, yaitu: 

a) Dalam aspek kehadiran para pihak pada prinsipnya, setiap 

penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para 

pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan 

tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, 

tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.  

b) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak 

bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, 

maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:   

(1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima  

(2) Menolak gugatan penggugat  

(3) Mengabulkan gugatan penggugat  

3. Prosedur Pengambilan Putusan 

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang 
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diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai 

berikut:10  

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa. 

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat 

disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari 

Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, 

replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah 

hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian 

tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. 

Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah 

dalam suatu perkara. Perumusan pokok masalah dalam proses 

pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses 

tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses 

selanjutnya juga akan salah.  

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian.  

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim 

menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari 

pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna 

rnenemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap 

salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat 

bukti dan sudah diuji kebenarannya. 

c. Analisa data untuk menemukan fakta.  

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih 

lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. 

Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, 

 

10  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di 

Peradilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013): h. 199-200. 



20 
 

 
 

atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk 

eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam 

kenyataan, ruang, dan waktu. Fakta berbeda dengan angan-angan, 

fiksi dan pendapat seseorang. Fakta ditentukan berdasarkan 

pembuktian. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas 

sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, 

sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak 

dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau 

bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim 

dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari 

pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para 

saksi dan para ahli. akta ada yang sederhana dan ada pula yang 

kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para 

saksi, tetapi ada juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari 

beberapa fakta. 

d. Penentuan hukum dan penerapannya.  

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim 

menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak 

hanya sekadar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan 

pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk 

diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah 

semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau 

undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, 

peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, 

sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang 

konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka 
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langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan 

hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap 

peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak 

dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas.  

e. Pengambilan keputusan.  

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh 

hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang 

disebut dengan putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, para hakim yang menyidangkan suatu perkara 

hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan 

putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif 

dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat 

putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas 

kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-

undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut. 

B.  Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang telah dibina 

antara suami istri sehingga tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya, 

yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan 

pengadilan. Dalam hal ini perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan 

dimana pasangan suami istri tidak hidup bersama lagi dan secara resmi diakui 

oleh hukum yang berlaku.   

Suatu kenyataan yang harus diakui bahwa tidak selamanya dalam 

mengarungi rumah tangga selalu berada di kondisi yang baik-baik saja, namun 
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ada banyak hal masalah atau konflik yang sering kali muncul dalam 

permasalahan rumah tangga dan untuk mempertahankannya pun sangat sulit. 

Dalam Hukum Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang, tapi perceraian 

merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah 

tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum perceraian terjadi maka akan 

ditempuh usaha-usaha pendamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan 

perkawinan merupakan ikatan yang suci. Islam menyadari hal itu maka 

mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik daripada 

mempertahankan ikatan perkawinan, walaupun tujuan perkawinan untuk 

mencapai kebahagiaan.  

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah 

apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya 

perselisihan yang menimbulkan percekcokan yang sulit untuk dihentikan atau 

karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab 

sebagai kepala rumah tangga.11 Apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak 

ditemukan hakikat sebuah pernikahan dan terjadi sebuah perceraian, maka di 

dalam Islam mengatur mengenai hukum talak beserta dalil-dalil dan 

hikmahnya dalam sebuah perkawinan. Menurut bahasa Talak berarti membuka 

ikatan, sedangkan menurut Syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan 

mengakhiri tali pernikahan suami istri.12 Talak menurut istilah adalah 

memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata-kata yang 

khusus atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut.13 

Pernikahan itu merupakan suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, 

mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena 

 

11 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 21. 

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

13 S. Ziyad Abbas, Fiqh Wanita Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 43. 
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darurat, misalnya ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada 

rasa tertarik lagi pada istri karena Allah Maha membalikkan segala hati 

seseorang. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap 

nikmat Allah secara murni dan buruk adab kepada suami, hukumnya makruh. 

Para ulama berbeda pendapat tentang talak, Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak 

terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah.  

Adakalanya haram seperti talak bid’ah dan adakalanya sunnah seperti 

talaknya orang lemah yakni tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. 

Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati 

kepada istri, karena perintah salah salah satu dari orang tua yang bukan 

memberatkan dan karena buruk akhlaknya sehingga ia tidak tahan hidup 

bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita yang seperti itu.   

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak kadang kalanya wajib, 

seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan 

pasangan suami istri karena talak merupakan satu solusi perpecahan tersebut. 

Begitu juga talaknya yang sumpah ila’ (tidak mencapuri istri) setelah menunggu 

masa iddah empat bulan, sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah / 2 : 

226-227 : 

اۤىِٕهِمْ  مِنْ  يؤُْلُوْن   لِلَّذِيْن   بُّصُ  ن ِس  حِيْم   غ فوُْر   اٰللّ   ف اِنَّ  ف اۤءُوْ  ف اِنْ  ا شْهُر    ا رْب ع ةِ  ت ر  رَّ   

اِنْ  مُوا و  ق   ع ز  لِيْم   س مِيْع   اٰللّ   ف اِنَّ  الطَّلَ  ع    

Terjemahnya:   

“Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan 
(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika 
mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.14 

 
14 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36. 
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Ini termasuk sumpah khusus terhadap istri tentang suatu perkara yang 

khusus yaitu sumpahnya seorang suami untuk meninggalkan jima’ dengan 

istrinya secara mutlak maupun terbatas dengan masa kurang dari empat bulan 

atau lebih. Barang siapa yang mengila’ istrinya khususnya di bawah empat 

bulan maka hal ini adalah seperti sumpah-sumpah lainnya apabila dia 

melanggar, maka dia wajib membayar kafarat dan bila ia mempertahankan 

sumpahnya, maka tidak ada apa-apa, istrinya tidaklah berhak apa-apa atasnya, 

karena ia menjadikan hal itu sebagai haknya selama empat bulan. Apabila 

untuk selamanya atau suatu masa yang melebihi empat bulan, dijadikan 

untuknya empat bulan lamanya dari sejak sumpahnya, apabila istrinya meminta 

hal itu karena merupakan haknya. 

Ayat ini dapat dijadikan dalil bahwa ila’ itu khusus untuk istri 

berdasarkan firmanNya “istrinya” dan juga bahwa berjima’ itu wajib pada 

setiap empat bulan sekali, karena setelah empat bulan itu ia harus dipaksa baik 

untuk berjima’ atau melakukan talak dan hal ini tidaklah seperti itu kecuali 

karena ia meninggalkan suatu yang wajib. 

2. Dasar Hukum 

Dasar Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah peraturan-peraturan 

yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran 

hukum, yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan Undang-Undang yang 

dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. Hukum keluarga 

adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota 

keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal 

kekeluargaan.  

Menurut Wahbah Zuhaili, hukum keluarga Islam diistilahkan al-aḥwaāl 

al-syakhṣiyyah mengatur tentang hubungan keluarga pada awal keluarga itu 
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dibentuk mulai dari pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah dan kewarisan.15 

Selanjutnya Ahmad al-Zarqa membatasi ruang lingkup hukum keluarga 

meliputi tiga macam subtansi hukum yaitu :  

a. Perkawinan (al-munākaḥāt), dan hal-hal dengannya;  

b. Perwalian dan wasiat (al-walāyah wal waṣayā),  

c. Kewarisan (almawāriś). 

 Dikembangkan menjadi empat subtansi oleh Muhammad Suma yakni 

perkawinan, pengasuhan dan pemeliharaan anak (haḍānah) , Kewarisan dan 

wasiat (al-walāyah wal waṣāyā) dan perwalian dan pengampuan pengawasan 

(al-walāyah wal ḥajr). 

 Berdasarkan konsep di atas maka yang dimaksud hukum keluarga Islam 

adalah mengatur segala hal yang bertalian dengan aturan pribadi dan keluarga 

yang berhubungan dengan ihwal keluarga.16 

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwasanya:17 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 

istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 

c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

Perundang-Undangan sendiri.  

 

15 YuniantiY “Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa 

Adillatuhu tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian”, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an 

dan Hukum 3, No. 01 (2017): h. 91. 

16 Musyfikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jurnal 

Al-Risalah 19, No. 1 (2019): h. 80. 

17 R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: 

Pradya Paramita, 2006), h. 549. 
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Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 tentang KHI, 

yaitu18 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan 

Pengadilan. 

Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan 

karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 

perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

C. Cerai Gugat 

1. Pengertian Cerai Gugat 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu:   

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.19 

Seperti yang telah dijelaskan, perkara cerai gugat adalah perkara yang 

bersifat contentiosa. Yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan 

antara  istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat. Dalam perkara 

cerai gugat, maka istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan 

oleh sebab itulah seorang istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan 

hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. Pada pasal 

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

 

18 Tim Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. VI; Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 268. 

19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 2 tentang Peradilan 

Agama. 
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telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang 

bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri” dan “suami” 

ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah 

mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami 

melalui upaya cerai talak sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.20 

2. Hukum Cerai Gugat 

Para ulama fiqhi mengatakan bahwa cerai gugat itu mempunyai tiga 

hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum tersebut adalah:   

a. Mubah   

Istri boleh saja untuk mengajukan cerai gugat manakala dia merasa tidak 

nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat 

buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya 

kembali atau karena dia takut ketaatan kepada suaminya tidak 

menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah swt. 

Dalam kondisi seperti ini, gugat cerai bagi istri boleh dan sah saja.   

b. Haram 

Cerai gugat bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam kondisi berikut 

ini: 

1) Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan dan 

sebab-sebab yang jelas padahal urusan rumah tangganya baik-baik 

saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk 

mengajukan cerai gugat. 

2) Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri 

dengan maksud istri mengajukan cerai gugat, suami berhak 

 

20 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-

Undang No.7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 252.   
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mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya karena 

maksudnya saja sudah salah dan dosa. 

c. Sunnah 

Cerai gugat bisa sunnah hukumnya apabila menurut Hanabilah, Suami 

tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami tidak pernah 

melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau lainnya, atau apabila 

suami melakukan dosa besar, seperti berzina, mengonsumsi obat-obat 

terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk 

kondisi seperti ini, cerai gugat bukan lagi sunnah akan tetapi wajib 

hukumnya. 

D. Perpindahan Agama (Murtad) 

 Perpindahan Agama yang yang biasa kita kenal dengan Murtad dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berbalik belakang, berbalik 

kafir, membuang imam, berganti menjadi ingkar. Sedangkan menurut syariat, 

orang murtad adalah seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, 

tanpa ada paksaan, dalam usia tamyiiz (sudah mampu membedakan antara baik 

dan buruk) serta berakal sehat. Secara etimologi murtad dimaknai oleh ahli 

fiqhi sebagai al-ruju’an allslam (berbalik dari islam).  

 Sedangkan secara terminologis, murtad diartikan Abdurrahman Al-

Juzairi dalam Al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arba’at sebagai orang Islam yang 

memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat 

dan menjalakan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapan secara jelas (sharih), 

misalnya “usyriku billah” atau saya menyekutukan Allah.  Namun Murtad pada 

umumnya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, 

dari beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi, Nasrani dan lain-lain. 
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Didalam al Quran sekurang-kurangnya terdapat beberapa ayat-ayat yang 

menunjuk soal murtad. Ayat yang pertama adalah QS Al Maidah : 5/54  

ا ٰٓا يُّه  نُوْا الَّذِيْن   ي  م  نْ  ا  ٰٓ  يُّحِبُّهُمْ  بِق وْم   اٰللُّ  ي أتِْى ف س وْف   دِيْنِه   ع نْ  مِنْكُمْ  يَّرْت دَّ  م  يُحِبُّوْن ه  و   

ة   الْمُؤْمِنِيْن   ع ل ى ا ذِلَّة     فِرِيْن    ع ل ى ا عِزَّ اهِدوُْن    الْك  بِيْلِ  فيِْ  يجُ  ل   اٰللِّ  س  افوُْن   و   ي خ 

ة   ىِٕم   ل وْم  ۤ لِك   ۗل  نْ  يُؤْتِيْهِ  اٰللِّ  ف ضْلُ  ذ  اٰللُّ  يَّش اۤءُۗ  م  اسِع   و  لِيْم   و  ع   

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang 
murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan 
suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan 
bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap 
keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang 
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah 
yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.21 

Kemudian Allah memberi penjelasan hukum orang-orang yang murtad 

(berkhianat) setelah adanya penjelasan tentang hukum berdekatan dengan 

orang kafir, “Wahai orang-orang mukmin, barangsiapa di antara kalian ada 

yang kembali dari agama Islam menuju kekufuran, maka Allah akan 

mendatangkan kaum lain yang lebih baik dari kalian yang mana Allah meridhai 

mereka, dan mereka ikhlas kepada Allah dalam beramal dan menaatinya dalam 

setiap perintah dan larangan-Nya yang mana mereka berendah hati dengan 

saudara mukmin mereka, dan tegas dengan orang-orang kafir. Mereka 

berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan tidak takut dengan cemoohan 

orang tentang pertolongan mereka atas agamanya, bahkan mereka semakin 

solid. Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambaNya yang 

dikehendaki. Allah itu Maha Luas keutamaan-Nya dan Maha Mengetahui 

orang yang berhak menerima nikmat” 

 
21 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117. 
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Setelah Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman dari 

menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan kekasih, 

dan memperingatkan dari bahaya dan keburukan perbuatan tersebut, kemudian 

Allah menyeru mereka dan memperingatkan agar tidak meninggalkan agama-

Nya atau enggan menolongnya. Karena jika itu mereka lakukan niscaya Allah 

akan mengganti mereka dengan orang yang mau menolong agama-Nya dan 

membangkitkan umat. 

Salah satu sifat yang paling utama dari generasi impian yang akan 

menolong agama Allah adalah bahwa Allah mencintai generasi tersebut ini 

merupakan kenikmatan yang tidak ada kenikmatan dan karunia yang dapat 

menandinginya dan mereka juga mencintai Allah yang merupakan bukti 

kebenaran keimanan mereka.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain deskriptif kualitatif. 

Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data 

mengenai perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Palopo.  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis 

pendekatan yuridis, normatif, sosiologis yang mengarah kepada pemberian 

deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang 

diteliti berupa perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Palopo.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih yaitu di Pengadilan Agama Palopo. Alasan 

memilih lokasi tersebut karena terdapat kasus perceraian dengan alasan 

murtad di Pengadilan Agama Palopo. 

B.  Pendekatan Penelitian 

1 Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang bersifat berlandaskan 

pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang perceraian. 

2 Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Undang-

Undang dan kitab al Quran serta Sunnah Rasulullah saw.  

3 Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai 

perbuatan yang berkaitan dengan hukum tetapi belum termuat dalam 

Undang-Undang.  

 

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 51. 
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C.  Sumber Data 

Adapun sumber data dengan menggunakan tiga jenis sumber data, yakni 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui field 

research penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara interview atau 

wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait berdasarkan judul 

yang diteliti.2 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui perantara, 

baik itu melalui sumber buku, tulisan dan berupa bukti yang telah tercatat 

sebagai sebuah arsip.3 Sehingga data dari penelitian ini merupakan 

literatur Undang-Undang, buku-buku dan peraturan serta perpustakaan 

ilmiah lainnya yang menjadi referensi ataupun sumber perlengkapan 

penelitian yang memiliki kaitan atau hubungan dengan masalah yang 

diteliti oleh peneliti, diantaranya ialah: 

a. Data Sekunder “primer”, yaitu data sekunder utama berupa dalil (ayat 

al- Qur’an dan hadits) dan Undang-Undang yang berkaitan. 

b. Data Sekunder “sekunder”, yaitu data yang ditemukan dari beberapa 

literatur Islam maupun literatur hukum. Seperti fiqhi, tafsir dan 

kebijakan pemerintah. 

c. Data Sekunder “tersier”, yaitu data sekunder yang berupa data 

pendukung yang lebih bersifat menunjang, seperti website.  

 

2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 

20. 

3 Wiratama Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73. 
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D.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati 

langsung objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data berupa:  

1. Observasi  

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 

terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung 

maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah 

observasi yang dilaksanakan secara langsung, terkait persoalan kasus 

perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Palopo.  

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap gejala-gejala subjek diselidiki. 

2. Interview (wawancara)    

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau quesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara masalah dampak apa yang akan 

ditimbulkan dari kasus perceraian akibat murtad. Metode wawancara ini 

peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data dari subjek penelitian yaitu 

dari ketua Hakim, dan para Hakim Pengadilan Agama yang memang 

paham terkait kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian.  

3. Dokumentasi   

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya.  Mengenai dokumentasi yang 

digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai data-data cerai gugat, dan 

lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.   
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E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data 

bagi peneliti dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan 

di lapangan dengan wawancara dan observasi memerlukan daftar pertanyaan 

yang harus disediakan dengan instrumen penelitian seperti buku, pulpen, 

kamera, alat perekam suara dan lain sebagainya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis 

data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan 

dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi 

data.4 

a. Editing (Pemeriksaan Data)  

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian 

dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber 

terkait kasus cerai gugat yang diakibatkan salah satu pihak beberapa 

rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini. 

b. Klasifikasi  

 Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan 

 

4 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 

25. 
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pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat 

tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan 

sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh 

menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang 

objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut 

dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data.  

c. Interpretasi  

Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan 

pemahaman terhadap makna yang ditampilkan. Interpretasi dalam 

penelitian ini dilakukan setelah hasil wawancara diperbaiki (editing), lalu 

dimasukkan ke dalam kategori-kategori implementasi dalam pelaksanaan.  

2.   Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 

sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang 

telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah 

data, menata membagi dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, 

mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan dilaporkan secara 

sistematis.   

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, sehingga peneliti dapat melakukan sebuah 

pengecekan ulang terhadap data tersebut apakah salah atau tidak. Dengan 

demikian dapat memberikan suatu deskripsi data yang akurat dan sistematis 

terhadap data yang diamati, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas data. 
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2. Menggunakan Bahan Referensi 

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. Contoh, data hasil dari wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman hasil wawancara tersebut sehingga data yang didapatkan menjadi 

kredibel. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman 

wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palopo 

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo 

 Pada akhir abad ke XV M atau tahun 1013 H, agama Islam masuk ke 

Tanah Luwu dibawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari 

daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan 

Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu 

diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam 

baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar 

Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar Somba Opu). Dalam 

mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua 

orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro 

(wafat di Kajang atau Bulukumba).  

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) 

hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia 

Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 1737 M) Luwu 

dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua 

dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi 

Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling 

Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka.  

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU 

No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dati II Luwu 

dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu 

Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II 
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Luwu (Kota administratif Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten 

Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 

(empat) wilayah kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo. 

Peradilan Agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah 

ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada 

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia 

menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan Peradilan 

Agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut di atas, pada 

tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. 

Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada 

tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri 

Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Syari`ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. 

Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan 

Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II 

Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syariah Makale Tahun 1966 melalui Keputusan Menteri 

Agama Nomor 87 Tahun 1966 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan 

Maluku tanggal 3 Desember 1966. 

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, 

administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen 

pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR 

Nomor X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan 

https://drive.google.com/file/d/11J2UMmKRCMFefIKd3KyY-UmuE8QlHO9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J2UMmKRCMFefIKd3KyY-UmuE8QlHO9O/view?usp=sharing
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terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep 

satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari 

Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres 

Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala 

urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang 

menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung.1 

2. Visi & Misi Pengadilan Agama Palopo 

a. Visi 

“Terwujudnya pengadilan agama palopo yang agung"  

b. Misi 

1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari 

Keadilan. 

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.2 

 

 

1  “Sejarah Pengadilan Agama Palopo” Situs Resmi Pengadilan Agama Palopo, https://pa-

palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (25 Mei 2023). 

2 “Visi & Misi Pengadilan Agama Palopo” Situs Resmi Pengadilan Agama Palopo, 

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi (25 Mei 2023). 

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan%20(25
https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan%20(25
https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi%20(25
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3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palopo 

Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 Km2 dengan jumlah 

penduduk sebanyak 168.894 jiwa. Sebagian besar Wilayah Kota Palopo 

merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang 

terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo 

merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan 

laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m, dan sekitar 14,00 

persen yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palopo 

Sumber Data: https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile  

a. Secara Georafis Kota PalopoTerletak Antara: 

                20 53,13’ – 30 4’ : Lintang Selatan; 

                1200 03’ – 1200 17,3’ : Bujur Timur  

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile%20pengadilan/wilayah
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b. Secara Administrasi (Kewilayahan) Kota Palopo Berbatasan Sebagai 

Berikut: 

                Barat                     : Kabupaten Tana Toraja 

                Utara                     : Kabupaten Luwu 

                Timur                    : Teluk Bone 

                Selatan                  : Kabupaten Luwu 

c. Pembangian Wilayah Hukum 

             Wilayah Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 Kelurahan yakni : 

             1). Kecamatan Wara, terdiri dari : 

           -   Kelurahan Amassangan       

           -   Kelurahan Boting    

           -   Kelurahan Tomootikka   

           -   Kelurahan Lagaligo  

           -   Kelurahan Dangerakko   

           -   Kelurahan Pajalesang                   

            2).  Kecamatan Wara Timur: 

           -  Kelurahan Benteng          

           -  Kelurahan Surutanga               

           -  Kelurahan Pontap                

           -  Kelurahan Malatunrung 

           -  Kelurahan Salekoe 
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           -  Kelurahan Salotellue 

           -  Kelurahan Ponjalae 

       3.  Kecamatan Wara Barat: 

            -  Kelurahan Battang  

            -  Kelurahan Battang Barat 

            -  Kelurahan Lebang      

            -  Kelurahan Padang Lambe 

            -  Kelurahan Tomarundung  

       4.  Kecamatan Utara: 

            -  Kelurahan Batupasi 

            -  Kelurahan Penggoli 

            -  Kelurahan Sabbamparu 

            -  Kelurahan Luminda 

            -  Kelurahan Salobulo 

            -  Kelurahan Patte'ne 

        5.  Kecamatan Wara Selatan: 

            -  Kelurahan Binturu 

            -  Kelurahan Sampoddo 

            -  Kelurahan Songka 

            -  Kelurahan Takkalala 

        6. Kecamatan Bara: 
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           -  Kelurahan Rampoang 

           -  Kelurahan Balandai 

           -  Kelurahan Temmalebba 

           -  Kelurahan To'bulung 

           -  Kelurahan Buntu Datu 

        7. Kecamatan Munggkajang: 

           -  Kelurahan Munggkajang 

           -  Kelurahan Murante 

           -  Kelurahan Latuppa 

           -  Kelurahan Kambo 

        8. Kecamatan Sendana: 

           -  Kelurahan Sendana 

           -  Kelurahan Purangi 

           -  Kelurahan Mawa 

           -  Kelurahan Peta 

         9. Kecamatan Telluwanua: 

            -  Kelurahan Batu Walenrang 

            -  Kelurahan Mancani 

            -  Kelurahan Maroangin 

            -  Kelurahan Jaya 

            -  Kelurahan Salubattang 
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            -  Kelurahan Sumarambu 

            -  Kelurahan Pentojangan3     

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo 

Gambar 2 Struktur orgalnilsalsil Pelngaldillaln Algalmal Palopo aldallalh selbalgalil 

belrilkut:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo  

Sumber Data: https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian 

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo 

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi 

dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan 

 

3  “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo” Situs Resmi Pengadilan Agama Palopo, 

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah  (25 Mei 2023). 

4 “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo” Situs Resmi Pengadilan Agama Palopo, 

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur (25 Mei 2023). 

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian
https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah%20%20(25
https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur%20(25
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berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah 

serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 

Tahun 2009. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan 

bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, 

dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam 

pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

Deposito atau Tabungan dan sebagainya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, 

memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset atau 

Penelitian, pengawasan terhadap Advokat atau Penasehat Hukum dan 

sebagainya.5 

 

5 “Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Palopo” Situs Resmi Pengadilan Agama 

Palopo, https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-

fungsi (25 Mei 2023). 

https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi%20(25
https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi%20(25
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B.  Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat 

Murtad 

Manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik 

buruknya sesuatu, oleh sebab itu Islam memberikan kedudukan yang tinggi 

pada akal manusia termasuk untuk membangun rumah tangga.6 Seorang 

manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan 

pasangan yang diinginkannya. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling 

mengasihi antara kedua mempelai dalam membentuk keluarga sakinah 

mawaddah warahmah.7 Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan 

sakral yang akan dilalui manusia karena telah menjadikan perempuan dan 

laki-laki sebagai pasangan.8  

Salah satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang 

harmonis.9 Membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah 

impian semua orang. Akan tetapi dalam perjalanannya kehidupan rumah 

tangga tidak selalu berjalan mulus, ada saja problem yang menghiasi di setiap 

perjalanannya bahkan sampai pada keputusan untuk bercerai.10 

 

 

6 Muhammad Rasywan Syarif, “Rational Ideals harun Nasution Prespective of Islamic 

Law”, Al-Risalah 21, no. 1 (2021), h. 14. 

7 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Qadauna 1, no. 1 (2019): h. 4-5. 

8 Musfirah Sulfiyah, Hartini Tahir, “Konsep Kafaah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam 

Prespektif Hukum Islam”, Qadauna 2, no. 1 (2020), h. 206. 

9 Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif, “Efektivitas BP4 

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Perspektif Hukum Islam”, Qadauna 3, no. 3 (2022), h. 503. 

10 Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak, “Analisis Normatif Terhadap Perceraian 

Karena Penggunaan Media Sosial”, Qadauna 4, no. 1 (2022), h. 307. 
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Terdapat beberapa faktor sosial yang menjadi fenomena perceraian 

diantaranya: 

1. Munculnya pemikiran tentang perceraian (emergence of thinking about 

divorce). 

2. Keragu-raguan untuk tinggal (hesitation on stay) 

3. Pengambilan keputusan yang sulit (difficult decision-making) 

4. Pemisahan, dan (separation, and) 

5. Tindakan hukum (legal action)11 

Ada banyak hal yang akan menyebabkan pasangan suami istri akan 

terganggu hubungan keharmonisan keluarganya baik karena meninggal atau 

sebuah faktor lainnya, seperti psikologis, biologis, dan ekonomi serta perbedaan 

pasangan hidup dan sebagainya yang sering kali menjadi penyebab masalah dalam 

sebuah perkawinan.12 Dampak dari ketidakharmonisan inilah yang menjadi 

pemicu perceraian, sehingga timbul berbagai macam konflik dalam berumah 

tangga.13 Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami 

istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian 

secara maksimal.14 Inilah alasan mengapa Islam tidak mengikat perkawinan 

sampai mati, tetapi tidak membuat perceraian menjadi lebih mudah.15 

 

11 Someyeh Jaberi dan Ozra Etemadi, “Iranian Women’s Divorce Style: A Qualitative 

Study”, Family Process Institude 61, no. 1 (2021), h. 437. 

12 Ananda Abdi dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca 

Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 

50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, Qadauna 1, no. 1 (2020): h. 292. 

13 Bahri, Supardin, Hartini Tahir, “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi kasus 2017-2019)”, QaḍāuNā 1, no. 1 (2021): h. 2. 

14 Uthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2016), h. 141. 

15 Yayu Purnama Intan dan Patimah, “Analisa Penyebab Tingginya Volume Cerai Gugat 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)”, QaḍāuNā 2, 

(2021), h. 678. 
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 Laporan Tahunan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menyebutkan 

bahwa jumlah perceraian dalam keluarga muslim di Indonesia meningkat selama 

kurun waktu lima tahun16 Setiap perkawinan di Indonesia akan dianggap putus 

apabila hakim telah menjatuhkan putusannya di Pengadilan Agama.17 Kemudian 

dalam perkara di Pengadilan Agama perkawinan dapat diputus karena 

permohonan cerai.18 Haki im meirupakan pi ilar utama dan te impat te irakhi ir bagi i 

peincari i keiadi ilan dalam proseis peiradi ilan. Seibagai i salah satu eileimein keikuasaan 

keihaki iman yang me ine iri ima, meimeiri iksa, dan me imutus peirkara, haki im di ituntut 

untuk me imbeiri ikan keiadi ilan keipada para pe incari i keiadi ilan.19  

Keiweinangan haki im dalam meilahiirkan putusan, seiorang haki im akan 

meimpeirtiimbangkan maslahat dan mudharatnya dahulu se ibeilum meinjatuhkan 

putusan. Haki im meinganut asas keibeibasan yai itu haki im peingadi ilan dalam 

meimbeiriikan putusan teirhadap para pi ihak yang seidang beirpeirkara harus 

beirdasarkan keiyaki inan dan ti idak boleih teirpeingaruh oleih pi ihak lai in. Putusan 

hakiim Peiradiilan di ilakukan ”Deimii Keiadiilan Beirdasarkan Keituhanan Yang Maha 

Eisa” meimpunyai i makna bahwa seigala putusan haki im harus mampu me imbeiriikan  

rasa keiadiilan yang beirdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa pada masyarakat.20 

 

 

 
16 Ramdani Wahyu Sururie, ” Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim 

Families”, Journal Syariah Law Department 7, no. 2 (2023), h. 735. 

17 Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak 

di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, Jurisprudentie 6, no. 2 (2019), h. 249. 

18 Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna, “Fenomena Perceraian di 

Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Sungguminasa)” Qadauna 3, no. 3 (2022), h. 660. 

19 Wildan Suyuthi Mustofa, “kode Etik hakim” (Jakarta: Kencana 2013). h. 55 

20 Devianty Fitri dan Yussy A. Mannas, “Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di 

Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan” 

jurnal JHAPER 4, no. 1 (2018) h. 17 
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Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58: 

اِذ ا ك مْتمُْ  و  ا اٰللّ   اِنَّ   ۗ بِالْع دْلِ  ت حْكُمُوْا ا نْ  النَّاسِ  ب يْن   ح   س مِيْعًا   ك ان   اٰللّ   اِنَّ   ۗ بِه   ي عِظُكُمْ  نِعِمَّ

 ب صِيْرًا 

Terjemahnya: 

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu 
tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.21 

Untuk meindukung keilancaran tugas muli ia darii haki im, maka di ibutuhkan 

seibuah keimandi iriian untuk haki im. Asas keimandi iriian haki im dalam meinangani i 

seibuah peirkara juga di ianut dii Iindoneisiia yang bi isa di iliihat pada keiteintuan Pasal 

24 UUD 1945 yang me inyeibutkan ji ika Keikuasaan haki im meirupakan keikuasaan 

yang meirdeika. Iinii artiinya leipas darii peingaruh keikuasaan peimeiriintah. 

Ketua Pengadilan Agma Palopo memberi tanggapan tentang keputusan 

seorang hakim, sebagaimana hasil wawancara yang mengatakan bahwa : 

“Seorang hakim itu bersifat indepent, semua putusan tidak dapat 
diintervensi karena putusan hakim adalah UU yang mengikat. Seorang 
hakim dalam memutus perkara harus memenuhi 3 unsur yaitu unsur 
keadilan, unsur kepastian dan kemanfaatan hukum.”22 

 Dalam hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Haki im seibagai i 

seiorang peineigak hukum se irta keiadiilan di iharuskan biisa meingiikuti i, meinggali i seirta 

paham teintang ni ilaii hukum yang hi idup dii masyarakat. Saat ada masyarakat yang 

masiih meingeinal hukum ti idak teirtuli is dan dalam masa peirgolakan seirta peirali ihan, 

maka haki im adalah peirumus seirta peinggali i niilaii hukum yang hi idup dii 

masyarakat. Untuk iitulah, haki im harus biisa teirjun kei teingah masyarakat agar bi isa 

meingeinal, meirasakan se irta mampu meinyeilami i peirasaan hukum se irta keiadiilan 

 

21 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  

22 Tommy (34 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, 10 Mei 2023. 
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yang hi idup di i masyarakat. Deingan beigi itu, haki im bi isa meimbeiriikan keiputusan 

yang seisuaii deingan hukum se irta rasa keiadi ilan masyarakat. 

 Dengan adanya suatu penjelasan terkait di perbolehkannya memutus 

perkawinan atau perceraian, dengan putusan seorang hakim dalam pengadilan 

dapat terjadi karena adanya perceraian. Maka dibenarkan adanya suatu 

perceraian dengan alasan-alasan yang telah dicantumkan oleh Undang-Undang 

perkawinan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

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

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

luar kemampuannya; 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Salah satu sebab terjadinya perceraian adalah Peralihan Agama atau 

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Murtad sebagai alasan perceraian tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975. Alasan murtad sebagai perceraian hanya diatur di dalam Kompilasi hukum 
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Islam terdapat di dalam Pasal 116 huruf h, Kompilasi Hukum Islam merupakan 

ijma’ para ulama Indonesia yang di mana pada dasarnya apa yang termuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan telah dimuat 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.  

Peineiliiti i teilah meilakukan obseirvasi i peineiliitiian di i Peingadi ilan Agama 

Palopo seirta teilah meilakukan wawancara de ingan beibeirapa haki im di i Peingadiilan 

Agama Palopo seihiingga meineimukan beibeirapa anali isa haki im teirkaiit perkara 

peirceiraiian dengan alasan murtad yaitu : 

1. Pembuktian 

Menurut Hakim Ketua Pengadilan Agama Palopo perkara perceraian 

dengan alasan murtad : 

 “Ada 2 unsur yaitu pertama unsur pertimbangan hakim dan yang kedua 
alasan hukum. Dalam memutuskan perkara, hakim menggali hukum 
hidup yang diterapkan dimasyarakat. Dan menggali apa yang sebenarnya 
terjadi sesuai dengan bukti yang ada. Setelah menemukan fakta hukum 
maka hakim menerapkan hukum berasarkan tertulis dan tidak tertulis.”23 

Adapun menurut Hakim Pengadilan Agama Palopo: 

“Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat murtad 
ini kurang lebih sama dengan memutuskan perkara perceraian secara 
umum, dimana hakim menggali alasan-alasan yang membuat terjadinya 
perceraian tersebut. Apakah alasan-alasan yang disebutkan sesuai dengan 
bukti-bukti yang ada atau tidak.”24 

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad yaitu seorang 

hakim harus memeriksa perkara serta menggali fakta-fakta dan bukti-bukti yang 

ada untuk memutuskan perkara tersebut dan untuk mengambil putusan yang 

bersifat pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.. Hakim dapat 

 

23 Tommy (34 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, 10 Mei 2023. 

24 Asis (33 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, 10 Mei 2023. 
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menerapkan hukum hidup maksudnya hukum tertulis yang tertera dalam 

Undang-Undang dan hukum tidak tertulis yang ada di lingkungan masyarakat 

seperti hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dimasyarakat. 

Adapun pembuktian Hakim dalam memeriksa perkara cerai gugat adalah 

penyajian alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum kepada hakim yang 

memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 

2. Kepastian Hukum 

Dalam hal perkara perceraian dengan alasan murtad, Hakim Pengadilan 

Agama Palopo menjelaskan bahwa: 

“Putusan pengadilan ini akan terdapat berbagai macam produknya. Pada 
penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu 
pemberian  surat legal atas permohonan talak dari suami. Surat talak tadi 
diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 39 ayat 2, dimana salah  satu pihak melanggar hak dan  kewajiban. 
sebagai akibatnya, walaupun surat talak tadi sah secara aturan, namun 
tidak terdapat istilah konvensi diantara 2 pihak buat bercerai. Contohnya, 
jika seseorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak 
satu yg diucapkan tersebut harus dilegalkan telebih dahulu di depan 
pengadilan. Sebab pada dasarnya secara syar’i, talak tidak boleh 
diucapkan pada keadaan emosi. sebagai akibatnya, melalui proses 
legalisasi didepan pengadilan, ada jenjang waktu bagi suami buat 
merenungkan kembali talak yang telah terucap. Ketika ini Pengadilan 
kepercayaan  memberikan wahana mediasi dan jaminan bahwa hukum 
dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh 
haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.Perceraian dengan alasan 
murtad berarti praktis pernikahan ini adalah putus selama-lamanya atau 
fasakh. Ada 2 jenis perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. 
”25 

Hakim Pengadilan Agama Palopo mengatakan bahwa : 

“Suatu perkara perceraian sebab murtadnya salah satu pihak baik istri 
maupun suami tentunya berakibat di jatuhnya putusan pengadilan terhadap 
adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang 

 

25 Asis (33 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, 10 Mei 2023. 
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murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si istri. 
Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di 
tuntut. tetapi putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, 
karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian.26 

Jadi dengan berpegang pada kepastian hukum ini, peradilan agama 

memiliki kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian 

yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan dalam suatu ikatan 

perkawinan. 

 Perceraian dengan alasan murtad ini dikatakan fasakh atau putus selama-

lamanya dan tidak dapat rujuk lagi kecuali kembali masuk ke dalam agama 

Islam dan melakukan akad pernikahan yang baru. mengaitkan Murtad dengan 

perselisihan serta pertengkaran menjadi alasan perceraian, kurang proporsional, 

sebab perselisihan serta pertengkaran merupakan alasan tersendiri, tanpa merinci 

apakah perselisihan serta pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak, 

kepribadian maupun kepercayaan. perselisihan dan pertengkaran tadi sedemikian 

rupa bentuknya sehingga tidak ada asa akan dapat hidup rukun pada tempat 

tinggal tangga.  

Menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Di awal Islam, 

Rasulullah saw. pernah mengizinkan para sahabat menikahi wanita ahlul kitab 

dapat rahasia yang dalam di kembali izin tersebut. 

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan seorang suami yang telah 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan 

istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi 

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-

 

26 Tommy (34 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, 10 Mei 2023. 
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alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk 

keperluan itu.  

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada 

Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami 

mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat 

Fasakh juga di atur dalam perundang-undangan di mana terjadinya 

fasakh dikarenakan akad yang dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat 

maupun rukun dalam pernikahan atau karena beberapa hal yang terjadi setelah 

akad masuk kedalam ranah Pembatalan Perkawinan. 

Terjadinya  fasakh  dapat disebabkan  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  

maupun rukun saat melakukan akad nikah yang dapat membatalkan pernikahan. 

1. Fasakh karena tidak terpenuhinya syarat ketika akad nikah. 

a. Setelah terjadinya akad nikah, diketahui ternyata sang istri merupakan 

saudara kandung atau saudara sepersusuan suami. 

b. Suami istri masih kecil dan dilaksanakannya pernikahan oleh selain 

ayah atau kakeknya. Ketika dewasa, mereka memiliki hak untuk 

memilih akan meneruskan pernikahannya atau mengakhirinya atau 

disebut khiyar baligh. Jika memilih mengakhirinya, maka disebut 

dengan fasakh baligh. 

2. Fasakh karena sesuatu hal yang datang setelah akad 

a. Jika  salah  satu  pihak  pindah  Agama  atau  murtad  dan  tidak  mau  

kembali masuk Islam. 

b. Jika si suami non-muslim lalu masuk Islam, tetapi istri tetap non-

muslim, maka akadnya  fasakh.  Kecuali  jika  sang  istri  adalah 
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wanita  ahli  kitab  maka  akadnya tetap  sah.  Karena  dari  awal  

pernikahannya  dengan  seorang  perempuan  ahli kitab adalah sah.27 

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa 

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau 

kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu 

hukum. 

Adapun perkara pada wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo pada 

tahun 2020 2020 terdapat 495 perkara sedangkan pada tahun 2021 terdapat 470 

perkara . Perkara perceraian akibat murtad pada tahun 2020 terdapat 1 perkara 

cerai gugat sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 perkara cerai gugat dan 1 

perkara cerai talak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ulfi Muflikhah danTrianah Sofiani, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 

Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan 

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020Pa.Pkl) Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2022. 
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Tabel 1.1 Laporan Perkara Tahun 2020 

Sumber Data: Pengadilan Agama Palopo 
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Tabel 1.2 Laporan Perkara Tahun 2021 

Sumber Data: Pengadilan Agama Palopo 
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Hakim Pengadilan Agama Palopo Mengatakan bahwa ada beberapa faktor 

penyebab terjadinya perpindahan agama : 

1. faktor keyakinan dan kesadaran adanya petunjuk ilahi. 

2. Perpindahan agama juga terjadi karena faktor keluarga, baik yang dialami 

oleh mereka yang lebih dulu berpindah agama dari Kristen ke Islam atau 

sebaliknya. 

3. Kurangnya pengetahuan yang menjadi penyebab utama terjadinya 

kemurtadan.28 

Ahli sosiologi yang berpendapat, penyebab terjadinya perpindahan agama 

adalah pengaruh sosial seperti : 

1. Pengaruh hubungan pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan 

atau non-agama. Misalnya memiliki lingkungan yang cenderung 

berbeda agama dengan dirinya dan memiliki tertarikan untuk 

mempelajari agama tersebut. 

2. Pengaruh kebiasaan rutin untuk tidak beribadah maupun meningkatkan 

ketakwaan kepada Tuhan sehingga menjadikan dirinya enggan untuk 

beribadah. 

3. Pengaruh atau propaganda dari orang-orang yang dekat dengannya dan 

memiliki perbedaan keyakinan. 

4. Pengaruh kekuasaan pemimpin berdasarkan kekuatan hukum yang 

mana masyarakatnya cenderung menganut suatu agama yang dianut 

kepala negara atau pemimpin. Pengaruh sosial tersebut merupakan 

faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi seseorang maupun kelompok 

 

28 Tommy (34 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, 10 Mei 2023. 
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mengalami pergolokan batin sehingga tidak mampu mempertahankan 

keimanannya dan memilih untuk berpindah agama.29 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan 

sekitar dan pengetahuan tentang agama Islam itu sangat penting. Seseorang 

yang terlahir dalam keadaan beragama Islam pun banyak yang tidak 

memahami agama Islam banyak yang menyimpang dari ajaran agama Islam 

apalagi seorang muallaf yang tidak mendapatkan pemahaman tentang agama 

Islam di lingkungan sekitarnya dan faktor inilah yang membuat seseorang 

murtad atau berpindah agama. 

Penulis menemukan lima putusan Pengadilan Agama Palopo dalam 

rentang tahun 2020 sampai dengan 2021 

NO TAHUN NOMOR PERKARA JENIS PERKARA 

1 

2020 

135/Pdt.G/2020/PA.Plp Cerai Gugat 

2 160/Pdt.G/2020/PA.Plp Cerai Talak 

3 163/Pdt.G/2020/PA.Plp Cerai Gugat 

4 2021 29/Pdt.G/2021/PA.Plp Cerai Gugat 

1. Perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Plp 

a. Duduk Perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Plp 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 

April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo 

pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 

135/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

 

29 http://definisipakar.blogspot.com/2017/09/pengertian-konversi-agama-dan-faktor.html , 

diakses pada tanggal 01 Juni 2023. 

http://definisipakar.blogspot.com/2017/09/pengertian-konversi-agama-dan-faktor.html
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1) Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013 Miladiah 

bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1934 Hijriah. Penggugat dengan 

Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bacukiki, Kota 

Parepare, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah 

Nomor1318/101/XI/2013 tertanggal 15 November 2013 yang 

dikeluarkan Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 

135/Pdt.G/2020/PA.Plp oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. 

2) Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua 

Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin KM. 7 No. 31, RT 001 RW 001, 

Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 1 

tahun 3 bulan; 

3) Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, 

anak tersebut ikut dengan Penggugat; 

4) Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2013 

sering terjadi cekcok di sebabkan oleh: 

a) Tergugat telah kembali keagamanya semula (Kristen); 

b) Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain; 

c) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat 

maupun kepadanya anaknya; 

5) Bahwa, pada bulan Februari 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal 

tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, sehingga 

terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 
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5 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah kepada Penggugat; 

6) Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas 

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun 

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia 

di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat 

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Plp 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah terurai di atas. Menimbang, bahwa Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata 

tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta 

Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek.  

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka 

proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim 

tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan 

kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan Penggugat;  
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan 

dalil pokok bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun dan harmonis lagi sejak November 2013 sering terjadi cekcok 

di sebabkan oleh, Tergugat telah kembali keagamanya semula (Kristen), 

Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak 

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepadanya 

anaknya dan pada bulan Februari 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal 

tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, sehingga 

terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 

tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah kepada Penggugat;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat 

tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai 

maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam 

yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) 

dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut 

akan dipertimbangkan satu per satu; 
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Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan 

perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah 

bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, 

terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat 

formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu 

bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotocopy Kutipan Akta 

Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah 

suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian 

yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa 

Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan 

Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim 

telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat kedua saksi tersebut cakap 

dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah 

sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah 

memenuhi syarat formil alat bukti saksi; 

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan jika Penggugat dan 

Tergugat pernah membina rumah tangga bersama dan keduanya telah 

dikaruniai 1 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2013 rumah tangga 

keduanya tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi 

antara keduanya; 
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Menimbang, bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dengan Tergugat tersebut, kedua saksi tidak ada yang 

mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran di antara keduanya 

hanya berdasarkan penyampaian Penggugat; 

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi Penggugat menyatakan 

sejak tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

terusik dan mulai goyah oleh sebab perselisihan dan pertengkaran yang 

sering terjadi antara keduanya, kedua saksi mana mengaku pernah melihat 

atau mendengar pertengkaran tersebut; 

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi 

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung 

pada perpisahan keduanya sejak Februari 2015, hal mana Tergugat 

meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama setelah terjadi 

pertengkaran kembali antara keduanya, pasca perpisahan tersebut 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat 

tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain 

penyebab pertengkaran adalah fakta yang didasarkan atas langsung saksi, 

keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, 

Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata, maka 

kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian. 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis 

Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 
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1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi 

antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

Juni Februari 2015 hingga kini sudah berjalan 5 tahun 3 bulan 

lamanya; 

4) Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi komunikasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 

menilai bahwa dalil gugatan perihal ketidakharmonisan rumah tangganya 

dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan terlebih dalam Majelis 

Hakim dalam persidangan senantiasa menasihati Penggugat agar 

mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat 

namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat 

untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut bila dikorelasikan dengan 

fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah 

berlangsung sekitar 5 (lima) tahun yaitu sejak Februari 2015 dan sudah 

tidak ada komuniksai lagi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi 

Penggugat, hal itu menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan bahwa 

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang menghendaki terbentuknya 

keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 dan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 

3 Kompilasi Hukum Islam. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula 

menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang 

bulat untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 

unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf  (b) 

dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun dalam rumah tangga. 

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar 

hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara 

resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka 

merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis 

Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar 

hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan 

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide 

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam). 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan 

kepada Penggugat. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan 

perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp561.000,00 ( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); 

2. Perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Plp 

a. Duduk Perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Plp 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 

13 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo 

pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 

160/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 Miladiah 

bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1430 Hijriah, Pemohon dengan 

Termohon melangsungkan pernikahan di Tenggarong, Kecamatan 

Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 

Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, 

tertanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong, 
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Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi 

Kalimantan Timur; 

2) Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama 

layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman rumah 

kontrakan di Tenggarong, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten 

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, 

kemudian pindah kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota 

Palopo, 2 tahun 11 bulan; 

3) Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah 

dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama : 

a).  Anak 1, umur 9 tahun, 

b). Anak 2, umur 7 tahun, 

Anak tersebut ikut bersama Pemohon; 

4) Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula 

berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014, antara 

Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan oleh: 

a) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; 

b) Termohan kembali ke agamanya (Kristen) tanpa sepengetahuan 

pemohon; 

c) Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada 

Pemohon; 

-Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon; 

-Termohon tidak memberikan perhatian lebih kepada anak-

anaknya; 



69 
 

 
 

5) Bahwa, pada bulan November tahun 2017 terjadi lagi cekcok yang 

disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan 

Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai 

sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah 

tidak saling memperdulikan lagi; 

6) Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, 

Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun 

kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang 

bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan 

cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Perimbangan Hukum Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Plp 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di muka; 

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan 

Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh 

Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat 

(1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon 

patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan 

pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat 

(1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai 

dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan 

secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana 

amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka 

sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, 

sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang 

diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam 

sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam 

ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan 

yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada 

permohonannya; 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, 

Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga 

dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik; 

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di 

dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang 

perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian 

adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang–undang perkawinan 
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mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat 

perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-

anak serta untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal 

perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian 

tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil 

permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran 

dalil-dalil permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti 

P. dan 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan 

telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai 

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 

301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon 

dan Termohon adalah suami istri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA) sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki legal 

standing dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan 

kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama; 
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah 

disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan 

secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, 

saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana 

merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana 

maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih 

lanjut; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling 

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon 

dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidaknya anak, 

serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah 

berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun karena 

pertengkaran tanpa komunikasi yang baik yang serta meskipun pernah 

diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling 

bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan 

dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH 

Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil 

dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan 

lebih lanjut; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh 

Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan 

Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dari perkawinan 

yang sah sejak tanggal 10 Desember 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

2) Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis; 

3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering membawa laki-

laki lain ke rumah tempat kediaman bersama. Selain itu Termohon 

kembali ke agama asalnya sebelum menikah yakni agama Kristen; 

4) Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan 

rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat 

tinggal hingga kini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun; 

5) Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon 

tidak pernah komunikasi lagi selayaknya suami istri; 

6) Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan 

secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 
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Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon 

dengan 

Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena 

pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang 

sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) antara suami dan isteri, yang diantara 

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan 

cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenteram jiwanya dalam 

upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai 

perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 

3 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan 

kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya 

perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 10 

Desember 2019 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya 

suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan 

Termohon dan Pemohon cek cok terus menerus kemudian mengakibatkan 

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini 

telah mencapai 3 (tahun) tahun tanpa komunikasi yang baik dan Termohon 

telah kembali ke agama sebelum ia menikah yakni agama Kristen, pada 

awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak 

berhasil; 
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Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu 

hal yang sia-sia dan rapuhnya jalinan rumah tangga itu karena karena 

Termohon telah kembali kepada agamanya semula (Kristen) sehingga 

dapat dinyatakan bahwa Termohon telah Murtad, maka dalam perkara ini 

Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang 

terdapat dalam kitab Fiqh As Sunnah jilid 2, Bab Al Fasakh. Menimbang 

bahwa oleh karena gugatan Pemohon yang petitumnya memohon izin agar 

dijatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan perceraian 

dalam perkara aquo karena Termohon telah berpindah (kembali) ke 

agamanya semula Kristen (murtad) dirubah menjadi fasakh perkawinan. 

Ini berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 

2009 di Palembang dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Peradilan Agama/ Buku II tahun 2013 halaman 149, 

bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad 

(keluar dari agama Islam) amar putusan dalam perkara aquo adalah dengan 

memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 
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50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1) Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3) Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan 

Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo; 

4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 371.000 ,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 

3. Perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Plp 

a. Duduk Perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Plp 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 

Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo 

pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 

163/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 Miladiah 

bertepatan dengan 02 Safar 1441 Hijriah. Penggugat dengan 

Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sendana, Kota 

Palopo, berdasarkan Buku Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 

163/Pdt.G/2020/PA.Plp Kutipan Akta Nikah Nomor 

xxxxx/xx/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan 
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oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sendana, Kota Palopo; 

2) Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua 

Penggugat di Jl. Xxxxxxxxxx, RT 001 RW 002, Kelurahan Mawa, 

Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selama 7 jam; 

3) Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak yang bernama Anak bin Tergugat, umur 4 

bulan, anaktersebut ikut dengan Penggugat; 

4) Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua 

Penggugat di Jl. Xxxxxxxxxx, RT 001 RW 002, Kelurahan Mawa, 

Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selama 7 jam; bahwa, pada 

tanggal 02 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan 

pernikahan di KUA Sendana namun setelah 7 jam selesai resepsi, 

Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan mengatakan 

bahwa Tergugat masuk kerja namun Tergugat tidak pernah 

memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah 

memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan tidak pernah 

pulang sampai sekarang, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal 

sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya, dan selama 

itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada 

Penggugat; 

5) Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas 

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun 

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang 
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bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai 

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Plp 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah terurai di atas. 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan 

tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat 

dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka 

proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim 

tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan 

kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan Penggugat. 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka 

sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin 

ulama. 

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan 

cerai dengan alasan sejak 7 jam pasca menikah Tergugat pulang kerumah 

orang tua Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat masuk kerja namun 
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Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat 

juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan tidak 

pernah pulang sampai sekarang, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal 

sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya, dan selama itu pula 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan 

Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat telah kembali memeluk 

agamanya semula yaitu agama Kristen; 

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat 

di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan 

lebih lanjut dalam perkara ini adalah: 

1) Apakah sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan 

kembali memeluk agama Kristen menyebabkan retak dan pecah rumah 

tangganya dengan Penggugat? 

2) Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan 

kembali? 

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat 

ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi menghindari perceraian 

yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran 

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib dibebani 

pembuktian; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 

orang saksi sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara 

formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan 
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bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 

tanggal 02 Oktober 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sendana Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi Pertama 

Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa, 

sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi 

keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal 

saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan 

keterangan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat antara Penggugat 

dengan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi adalah keluarga dekat 

Penggugat yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat bahwa antara keduanya tidak pernah tinggal bersama dalam satu 

tempat tinggal karena sesaat setelah menikah Tergugat langsung pergi 

meninggalkan Penggugat, semenjak itu Tergugat tidak ada komunikasi dan 

jaminan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan 

dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 
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R.Bg. sehingga kedua saksi Penggugat mendukung posita gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-

hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan 

fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah; 

2) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam 

satu tempat tinggal karena sesaat setelah menikah Tergugat langsung 

pergi meninggalkan Penggugat; 

3) Bahwa semenjak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta jaminan nafkah dari 

Tergugat kepada Pengggugat; 

4) Bahwa Penggugat sudah hamil di luar nikah sebelum menikah dengan 

Tergugat; 

5) Bahwa Penggugat sudah bertekat cerai karena Penggugat sudah tidak 

mau rukun dengan Tergugat. 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar 

Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in shughra terhadap Penggugat, yang 

selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut. 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan 

secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat 

dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena 
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pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang 

sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) antara suami dan isteri, yang diantara 

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan 

cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenteram jiwanya dalam 

upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai 

perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT. (Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 

3 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan 

kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya 

perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 02 

Oktober 2019 namun sesaat setelah menikah keduanya sudah tidak tinggal 

serumah lagi selama lebih dari 7 bulan, kehidupan rumah tangga yang 

demikian di mana masing-masing sudah tinggal sendiri-sendiri, walaupun 

masih terikat dalam suatu ikatan suci yaitu pernikahan, keadaan yang 

demikian merupakan indikasi bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya. Maka 

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

telah pecah dan retak sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat sejak 

pergi meninggalkan Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula 

yaitu agama Kristen, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir untuk 

menggunakan hak mengajukan jawaban atau bantahan meskipun telah 
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dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan doktrin hukum bahwa 

apabila pihak lawan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan 

atau sangkalan maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan, 

maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat sepanjang 

mengenai Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen tersebut harus 

dinyatakan terbukti; 

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan 

Tergugat yang telah retak dan pecah adalah suatu hal yang sia-sia dan 

salah satu faktor penyebab hal tersebut ialah karena Tergugat telah 

kembali kepada agamanya semula yaitu agama Kristen sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Tergugat telah Murtad, oleh karenanya dalil gugatan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan 

hukum sesuai dengan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu 

mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqh As Sunnah 

jilid 2, Bab Al Fasakh.  

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang petitumnya 

memohon izin agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap 

Penggugat, namun telah terbukti dalam perkara aquo Tergugat telah 

berpindah atau kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen 

(murtad), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta berdasar pada SK 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013, maka 

Majelis merujuk pada tuntutan subsider yang menyatakan bahwa apabila 

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga 

Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan amar 
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memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang 

tercantum dalam amar di bawah ini; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1) Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. 

2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3) Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat binti 

xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxx); 

4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 

4. Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Plp 

a. Duduk perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.P 
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo 

pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Plp, 

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2013 Miladiah. Penggugat dengan 

Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telluwanua, Kota 

Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/11/VII/2013 

tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo; 

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Plp. 

2) Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua 

Penggugat di KOTA PALOPO, selama 3 tahun 11 bulan; 

3) Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 

- Anak 1 binti TERGUGAT, (Meninggal di dalam perut) 

- Anak 2 bin TERGUGAT, umur 6 tahun 1 bulan, 

- Anak 3 binti TERGUGAT, (Meninggal saat umur 2 bulan) 

Anak kedua tersebut ikut dengan Penggugat; 

4) Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 sering terjadi 

cekcok disebabkan oleh: 

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada 

Penggugatwalaupun hanya persoalan sepele; 

- Tergugat kembali ke agamanya (Kristen); 
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5) Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2017 Penggugat mengatakan 

kepadaTergugat bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama 

dengan Tergugat karena Tergugat sudah kembali keagamanya (Kristen), 

sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi 

perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 

7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah kepada Penggugat; 

6) Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas 

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun 

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia 

di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat 

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Plp 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah terurai di atas; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap 

dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu 

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa 

secara verstek; 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka 

proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
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Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim 

tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan 

kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil 

syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis 

seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 Menimbang, 

bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan 

antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar serta Tergugat 

kembali ke agamanya yaitu Kristen. Pada tanggal 26 Juni 2017 Tergugat 

meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 3 

tahun 7 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah; 

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan 

Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk 

dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: 

1) Apakah sikap Tergugat yang sering marah dan berkata kasar serta 

Tergugat kembali ke agamanya yaitu Kristen menjadi penyebab 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat? 

2) Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali 

dalam rumah tangga? 

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat 

ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari 
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perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana 

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat 

dibebani pembuktian; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 

2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara 

formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan 

bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 

tanggal 26 Juli 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Telluwanua Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 

2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun 

alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga 

keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui 

adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar 

sendiri dan dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui 

adanya pertengkaran dari cerita Penggugat adalah fakta yang didengar dari 

orang lain. Meskipun saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang lain 

namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua 

saksi mengetahui bahwa Tergugat telah memeluk kembali ke agama 



89 
 

 
 

Kristen dan Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah tempat 

tinggal tanpa ada jaminan nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri dan 

dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga 

alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta 

hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim 

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah; 

2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun 

kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang 

sedemikian rupa sifatnya; 

3) Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali 

memeluk agamanya Kristen; 

4) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang 

lebih 3 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah untuk Penggugat. 
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5) Bahwa Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah 

tidak mau rukun dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut 

agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in shughra terhadap Penggugat, 

yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan 

secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat 

dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena 

pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin 

yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) antara suami dan isteri, yang 

diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan 

cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenteram jiwanya dalam 

upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai 

perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT. (Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 

3. Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan 

kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya 

perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali memeluk agamanya 

Kristen dan kemudian Tergugat pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal 
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kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah untuk Penggugat, 

kehidupan rumah tangga yang demikian di mana masing-masing sudah 

tinggal sendiri-sendiri, walaupun masih terikat dalam suatu ikatan suci 

yaitu pernikahan, keadaan yang demikian merupakan indikasi bahwa 

antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus yang sedemikian rupa sifatnya. Maka Majelis berpendapat bahwa 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sehingga 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi. 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat 

sejak pergi meninggalkan Penggugat telah kembali memeluk agamanya 

semula yaitu agama Kristen, meskipun saksi 2 Penggugat tidak pernah 

melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun kedua 

saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pergi ke gereja dan oleh 

karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menggunakan hak mengajukan 

jawaban atau bantahan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

dan berdasarkan doktrin hukum bahwa apabila pihak lawan diam-diam, 

dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan maka hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk pengakuan, maka Majelis Hakim 

berpendapat dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah 

kembali memeluk agama Kristen tersebut harus dinyatakan terbukti; 

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat 

dengan Tergugat yang telah retak dan pecah adalah suatu hal yang sia-sia 

dan faktor penyebab hal tersebut ialah perselisihan dan pertengkaran 

karena Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yaitu agama 

Kristen sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah Murtad, oleh 
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karenanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah 

berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 116 huruf f dan h 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu 

mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqh As Sunnah 

jilid 2, Bab Al Fasakh. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat 

yang petitumnya memohon izin agar dijatuhkan talak satu bain sughra 

Tergugat terhadap Penggugat, namun telah terbukti dalam perkara aquo 

Tergugat telah berpindah atau kembali memeluk agamanya semula yaitu 

Kristen (murtad), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta berdasar 

pada SK KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 

2013, maka Majelis merujuk pada tuntutan subsider yang menyatakan 

bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat 

dengan amar memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 
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50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3) Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) 

dengan Tergugat (TERGUGAT); 

4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah); 

Penulis dalam hal menganalisa suatu putusan perkara tentunya melihat 

bahwa perkara tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari si 

penggugat untuk melakukan perceraian. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan 

dipersidangan di simpulkan bahwa selain terbukti kehidupan rumah tangga 

penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi 

dirukunkan kembali sebagai suami istri, juga terbukti Tergugat telah beralih 

keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen(murtad). Dari beberapa 

pertimbangan tersebut maka peneliti sepakat dengan majelis hakim dalam 

permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-

benar telah pecah oleh karena terjadi percekcokkan yang terus menerus dan sangat 

sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, karenaberdasarkan fakta 

hukum yang ada bahwa penyebab rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat telah pecah karena tergugat yang seorang muallaf 

telah kembali ke agamanya yang sebelum menikah dengan penggugat yaitu 
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beragama Kristen. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dapat 

terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. 

Sedangkan murtad yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam dalam putusnya 

perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran 

serta tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 

melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam. Adanya perselisihan atau tidak 

dalam persoalan murtad adalah membuat perkawinan rusak.  
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C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian Akibat Murtad 

Tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah Swt. dalam rumah tangga 

berupa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak 

menjadi awal dari keretakan suatu rumah tangga.1 Hukum perceraian dalam 

Islam sebenarnya tidak dilarang, namun Allah swt. membenci keputusan 

tersebut.2 Hal ini karena bercerai adalah pilihan terakhir yang bisa diambil jika 

memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Asal 

hukum cerai adalah makruh karena merupakan perbuatan halal tetapi sangat 

dibenci oleh Allah swt.  

Jenis perceraian bisa dikenali dari macam-macam talak. Jenis perceraian 

dibagi menjadi talak Raj’i dan talak Bain, yang dikelompokkan berdasarkan 

masa iddah istri. Berikut jenis-jenis perceraian dalam Islam: 

1. Talak Raj’i 

Talak Raj’i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan 

akad nikah lagi. Talak raj’i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama 

kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah 

ditalaknya selama masih dalam masa Iddah.Talak Raj’i juga disebut talak satu 

dan talak dua. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Talak raj’i adalah talak 

kesatu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa 

iddah.  

 

 

1 Ririn Aprinda dan Kurniati “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan 

Dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng”, Qadauna 9, no. 1 

(2022), h. 31. 

2 Hammaihtada Kafabillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Hakim Mediator 

dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II”, Qadauna 2, no. 1 (2021): h.1112. 



96 
 

 

2. Talak Bain 

Talak Bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah 

habis masa iddahnya. Talak bain dibagi menjadi dua macam yaitu talak bain 

sughra dan talak bain kubra. 

a. Talak bain sughra.  

Talak bain sughra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum 

dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri). Suami istri boleh rujuk 

dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa Iddah maupun sudah habis 

masa Iddahnya. 

b. Talak bain kubra.  

Talak bain kubra yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali (talak 

tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau 

menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat yaitu bekas istri telah menikah 

lagi dengan laki-laki lain, bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru, bekas 

istri telah dicerai oleh suami yang baru dan bekas istri telah selesai masa Iddahnya 

setelah dicerai suami yang baru. 

Menurut Hakim Pengadilan Agama Palopo perceraian dikarenakan salah 

satu pihak murtad perceraian itu sudah fasakh atau putus selamanya. Ada 2 

jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dengan alasan murtad dan cerai gugat 

dengan alasan murtad. Apabila cerai gugat terjadi maka keputusan yang 

dilahirkan itu adalah putusan talak bain sugra. 

Salah satu alasan perceraian adalah perbuatan pindah Agama atau murtad 

di dalam pernikahan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan 

ketidakrukunan dalam berumah tangga. Apabila seorang istri yang beragama 

Islam tetap mengikuti suaminya yang telah melakukan murtad dan hidup sebagai 
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pasangan suami istri, maka pernikahan mereka menurut Hukum Islam sudah 

tidak sah dan dianggap merupakan perilaku perzinahan. 

Murtad  adalah  salah  satu  penyebab  putusnya  pernikahan  dalam  fikih. 

Berbagai pandangan  para  Imam  Mazhab  Fikih  sepakat  jika  salah  satu  

suami  atau  istri  memilih untuk  murtad  maka  pernikahannya  akan  putus.  

Imam  Abu  Hanifah  beserta  Imam  Malik berpendapat   jika   salah   seorang   

dari   suami   istri   menjadi   murtad   maka   secepatnya perceriannya    menjadi    

mutlak.    Imam    Asy-syafi’i  dan  Imam  Ahmad  bin  Hambal berpendapat  

jika  suami  atau  istri  murtad  sebelum  adanya  percampuran  lebih  baik 

menunggu   hingga   masa   iddahnya   telah   selesai.   Hukum Islam   

memandang   suatu pernikahan  jika  salah  satu  pihak  dari  suami  maupun  

istri  menjdi  murtad  maka  secara otomatis  pernikahannya  batal  secara  agama  

dan  keduanya  harus  segera  dipisahkan. 

Peralihan agama bukanlah fenomena asing pada masyarakat plural seperti 

Indonesia, negara yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui beragam 

agama. Konversi agama ini banyak terjadi demi perkawinan dan dalam 

perkawinan.3 Pada pemeriksaan perkara-perkara perceraian, seringkali 

ditemukan fakta peralihan agama salah seorang atau kedua pasangan kepada 

agama lain, apakah peralihan agama tersebut sebagai pemicu keretakan rumah 

tangga4, atau sebagai akibat ketidakrukunan keluarga, atau hanya sebagai fakta 

belaka yang tidak terkait dengan keharmonisan keluarga. Kompilasi Hukum 

Islam menentukan peralihan agama sebagai alasan perceraian jika ia merupakan 

 

3 Sumbulah, “Konversi Dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna bagi Pelaku dan 

EliteAgama-agama di Malang”, Analisis: Jurnal Studi Keislamann13, no.1 (2013), h. 79-110. 

4 Hamid Pongoliu, “Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan 

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo”, Al-Mizan 11, no.1 (2015), h. 45-56. 
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pemicu terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga5, berbeda dengan doktrin 

fikih klasik pada umumnya yang menganggap peralihan agama sebagai fakta 

belaka sudah cukup menjadi dasar pemutusan hubungan perkawinan.6 

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara jelas akibat hukum 

peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, apakah perceraian 

talak atau pembatalan perkawinan (fasakh). Bab pembatalan perkawinan dalam 

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70, 71 dan 72, tidak mencatumkan peralihan 

agama atau murtad, tetapi secara tidak langsung menyinggung pembatalan 

perkawinan karena murtad pada Pasal 75. Ketidaktegasan ini menimbulkan 

interpretasi berbeda di kalangan hakim dalam putusannya, namun disparitas ini 

seharusnya telah selesai dengan kedua Putusan Mahkamah Agung, bahwa 

penerapan fasakh adalah apabila fakta peralihan agama tersebut dijadikan 

sebagai alasan posita dan diminta para pihak dalam petitumnya. 

Menurut para ulama fikih jika seorang suami atau istri keluar dari agama 

Islam (murtad), maka dengan sendirinya perkawinannya menjadi fasakh 

(terputus) tanpa perlu melalui talak atau perceraian. Menurut Sayyid Sabiq jika 

kondisi penyebab fasakh jelas, maka tidaklah perlu kepada putusan Pengadilan 

seperti terbukti bahwa antara suami istri masi saudara sesusu. Dalam keadaan 

seperti ini kedua suami istri wajib memfasakah akad nikahnya dengan 

kamauannya sendiri. Jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar, maka 

perlulah kepada Pengadilan dan bergantung kepada putusan tersebut. 

Dapat kita tarik kesimpulan apabila perceraian disebabkan salah satu pihak 

murtad maka pernikahan tersebut menjadi batal (fasakh) dengan sendirinya 

 

5 Rahmiati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap pasal 116 huruf 

“h” Kompilasi Hukum Islam).” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 12, no.1 (2018), h. 71-81 

6 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah 

(Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), h. 588. 
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karena hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian . Karena dalam KHI pasal 

75 disebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap 

perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Tetapi tetap 

mengikuti prosedur hukum yaitu mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama 

agar menjadi sah di mata hukum.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah, paparan hasil penelitian, serta hasil 

pemahaman peneliti, maka dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat murtad 

pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu 

pemberian  surat legal atas permohonan talak dari suami. Surat talak tadi 

diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan. maka apabila sudah 

terbukti di pengadilan bahwa salah satu pihak suami istri telah murtad 

maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan 

talak. 

2. Pandangan Hukum Islam menegaskan secara jelas akibat hukum peralihan 

agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, apakah perceraian talak 

atau pembatalan perkawinan (fasakh). Fasakhnya perkawinan antara 

penggugat dan tergugat akibat salah satu pihak berpindah agama itu 

sendiri adalah rusak atau putus, yang secara lebih detailnya bahwa 

putusnya suatu perkawinan melalui Pengadilan yang hakikatnya hak suami 

atau istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian setelah penulis mempelajari beberapa 

referensi mengenai perkara perceraian akibat murtad dan berdasarkan pada 

fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, maka beberapa hal yang 

menjadi implikasi: 
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1. Implikasi Teoritis 

Memberikan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu tentang 

hukum khususnya hukum acara perdata dan pengetahuan mengenai 

perceraian dengan alasan murtad  

2. Implikasi Praktisi 

a. Memberikan saran bahwa perlu diadakannya sosialisasi hukum 

dalam lingkup Pengadilan Agama demi memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat awam terutama yang telah berpindah agama agar 

tidak adalagi perceraian akibat murtad. 

b. Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat mencari keadilan bagi 

umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan putusan dapat 

mempertimbangkan ketentuan pasal dan ketentuan Fiqh yang 

memutuskan perkara perceraian dengan fasakh, dan hendaknya 

Majelis hakim dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan 

fakta-fakta yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar, 

sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap perkawinan 

dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
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