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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

  ẓa ظ

ẓ 

zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , apostop ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـَ

 Dammah U U ـَ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 ..ا|َ َي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

  

 ي

 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

  

 ۇ

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h].  

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

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

marbutah  tu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,(ـَ)
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6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

7. Hamzah 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam  

a.s.    = „alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 



xiv 
 

xiv 
 

ABSTRAK 

Nama : Andi Afdial Ramadhan 

Nim : 10100119017 

Judul : Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian 

(Analisis Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Bulukumba) 

 Penelitian ini membahas tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya 

perceraian yang berfokus pada analisis Pandangan hakim di Pengadilan Agama 

Bulukumba. Adapun permasalahan yang akan diteliti: 1) Bagaimana Faktor 

Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Bulukumba. 2) Bagaimana 

keterlibatan pihak ketiga sebagai Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian Pada 

Pengadilan Agama Bulukumba. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum 

empiris yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber 

data utama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Faktor penyebab 

terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Bulukumba yaitu faktor-faktor  

bukan hanya karena adanya pihak ketiga akan tetapi ada juga dari faktor-faktor lain 

seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor internal (keluarga). 2) Adapun 

pandangan hakim terhadap keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian 

di Pengadilan Agama Bulukumba yaitu perceraian terjadi bukan hanya diakibatkan 

oleh adanya pihak ketiga. Namun juga terjadi karena faktor-faktor yang lain seperti 

faktor internal atau pun faktor sosial. Perceraian yang diakibatkan oleh pihak ketiga 

juga harus kemudian dibuktikan dengan kuat oleh para saksi-saksi yang melihatnya. 

Hakim tidak boleh langsung memberikan kesimpulan bahwa perceraian tersebut 

diakibatkan oleh pihak ketiga tanpa adanya bukti yang kuat. 

Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Memberikan saran bahwa perlu 

adanya sosialisasi hukum dalam lingkup Pengadilan Agama demi memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat awam selain dari kuasanya mengenai hak-hak yang 

dimiliki seorang istri akibat perceraian yang menjadi kewajiban bagi suami. 2) 

Memberikan informasi kepada para istri yang akan diceraikan oleh suaminya bahwa 

ada kewajiban suami yang harus dilaksanakan setelah menceraikan istrinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan  

sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia selamanya, yang berdasar 

kepada kepercayaan dan keyakinan yang sama. Pernikahan dalam Islam adalah 

sebuah perkara yang dianjurkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia 

sampai datangnya hari kiamat. 

Bukan menjadi perkara yang mengherankan apabila Islam menjadikan 

pernikahan sebagai ibadah yang mulia dan menjadikannya sebagai sebuah amal 

saleh yang dijanjikan kepadanya pahala yang besar apabila diniatkan karena Allah 

sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Besar.
1
          

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 Dari pengertian-pengertian sebelumnya 

dapat kita artikan bahwa pernikahan dapat dipertahankan dengan menjaga 

kepercayaan, perilaku yang mulia dan kebiasaan yang baik dengan tujuan untuk 

membina sebuah keluarga sakinah. 

Di sinilah dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan serta pengorbanan karena 

dalam mencapai tujuan tersebut pasangan suami-istri akan menemukan kendala-

kendala dan kesulitan-kesulitan, baik yang menyangkut kebutuhan primer dan 

sekunder maupun pelengkap. Apabila pasangan suami-istri tidak dapat 

melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada lagi alasan bagi mereka 

untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, karena keadaan seperti ini akan 

                                                           

1
 Muh. Gozali, Mulai dari Rumah (Bandung: Al-Mizan, 2002), h. 96. 

2
 Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11. 
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menyebabkan keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga sehingga 

terputuslah hubungan pernikahan antara suami dan istri yang akan terjadi 

perceraian antara keduanya. 

Diantara kewajiban suami istri menurut Martiman adalah saling mencintai,   

saling menghormati, setia, dan menghargai satu sama lainnya. Selain itu juga 

diperlukan adanya saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu 

sama lainnya, sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan 

istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup 

rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai istri 

berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3
 

Selain mensyariatkan pernikahan, Islam juga mensyariatkan talak dan 

menetapkan batasan dan hukum-hukumnya, karena perceraian adalah pemecahan  

terbaik untuk menyudahi hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), 

bila dirasa antara keduanya tidak ada lagi kesepahaman dan tidak mungkin untuk 

melanjutkan kehidupan rumah tangganya.
4
  

Fenomena perceraian telah tersebar dan banyak sekali terjadi di seluruh 

penjuru dunia, baik di barat maupun di timur dengan berbagai faktor yang melatar 

belakanginya. Mengenai alasan dilakukan perceraian tersebut diatur dalam pasal 

19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

Perceraian dapat terjadi karena alasan: 

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

                                                           
3
 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, dalam Amiur Nuruddin dan 

Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 

188. 

4
 Thariq Kamal An Nu'aimi, Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah, diterjemahkan Muh. 

Muhaimin, Psikologi Suami Istri (Cet. III; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006),  h.  15. 
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dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 

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

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

di luar kemampuannya. 

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

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu 

pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

d) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

e) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi percekcokan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

f) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

mengancam jiwa pihak lain. 

Faktor lain yang sering kita jumpai dalam kasus perceraian adalah adanya 

pihak luar yang berperan dalam perceraian, dan pihak luar tersebut dikatakan 

sebagai pihak ketiga. Menurut Salman Asyakiri, pihak ketiga adalah istilah 

hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan, dikatakan juga 

bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan 

suami-istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.
5
 

Pemahaman yang salah kaum perempuan jaman sekarang tentang berkarir 

adalah bekerja di luar dan di luar urusan rumah tangga, karena perempuan yang 

                                                           

5
 Ahmad Kuzaari, Nikah sebagai Perikatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 

107.  
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hanya menjadi ibu rumah tangga disebut sebagai pengangguran.  Padahal dengan 

adanya perempuan bekerja di luar rumah, banyak Pria Idaman Lain (PIL) dan 

Wanita Idaman Lain (WIL), yang keduanya dapat merusak rumah  tangga.
6
 Namun 

terkadang ada wanita yang sengaja menggoda laki-laki yang sudah menikah 

dengan tujuan agar suami mau menceraikan istrinya atau bersedia  menikahinya, 

mungkin karena dendam, iri melihat kebahagiaan orang lain, atau  karena 

kegemaran serta senang berpetualang saja.
7
 Kasus perceraian yang disebabkan 

oleh pihak ketiga ini sekarang banyak kita temui, baik itu di surat kabar, televisi 

maupun di lingkungan kita tinggal. Begitu pula kasus yang terjadi di Pengadilan 

Agama Bulukumba. 

Berangkat dari fenomena yang banyak terjadi dewasa ini, penulis tertarik 

untuk meneliti keterlibatan pihak ketiga terhadap kehidupan berumah tangga yang 

menyebabkan terjadinya perceraian sehingga dapat memicu perceraian. Berkaitan 

dengan hal itu penulis ingin mengetahui tentang fenomena munculnya pihak 

ketiga dalam rumah tangga pasangan suami-istri yang bercerai di Pengadilan 

Agama Bulukumba. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka dapat di rumuskan pokok 

masalah yakni Bagaimana Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya 

Perceraian (Analisis Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Bulukumba), agar 

pembahasan tidak meluas maka di batasi dalam sub masalah sebagai berikut :  

                                                           
6
 Tonggo Anthon, “Wanita Yang Salah Pahami Karir”, http://www.balipost.co.id (diakses 

pada 10 Maret 2008), h. 23. 

7
 Dian, “Jurus Jitu Menangkis Serangan Wanita Penggoda”, http://www.bkkbn.go (diakses 

pada 10 Maret 2008). 

http://www.balipost.co.id/
http://www.bkkbn.go/
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1. Bagaimana Faktor Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama 

Bulukumba? 

2. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Keterlibatan Pihak Ketiga 

Sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

         Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi pokok masalah” 

analisis hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian. 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih mengenai persepsi Hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap 

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk terhindar dari kesalapahaman dalam pemaknaan judul tersebut 

maka berikut ini beberapa variabel-variabel yang terkait dengan judul penelitian 

serta untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul ini 

oleh karena itu perlu adanya penjelasan dari beberapa kata dalam judul tersebut: 

a. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin 

persidangan yang diatur dalam undang-undang. Hakim artinya orang yang 

mengadili perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib 

menjaga kemandirian peradilan. 

b. Pihak ketiga adalah semua pihak yang bukan tertanggung, suami atau istri, 

anak, orang tua, dan saudara sekandung dan tertanggung, di bawah 

pengawasan tertanggung. 

c. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga 

karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling 
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meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai 

suami istri. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Salah satu aspek yang paling penting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan 

pustaka yang bertujuan untuk memandu penelitian dalam menentukan sikap dari 

aspek kesediaan sumber, baik berupa hasil penelitian maupun literatur yang 

berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah:  

1.  Penelitian skripsi dari Lia Anjarwati “Problematika Kegagalan Mediasi dalam 

Perkara Cerai Gugat”. Skripsi ini diterbitkan oleh IAIN Bone, 2020. Skripsi 

ini membahas mengenai problemetika kegagalan mediasi dalam perkara cerai 

gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Pokok 

permasalahannya adalah faktor penyebab problemika kegagalan mediasi 

Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problemetika kegagalan 

mediasi dalam perkara cerai gugat. 
8
 Hasil penelitian dari penulis terkait 

problemetika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat (Studi di 

Pengadilan agama Watampone Kelas IA) yakni: 1) mediasi adalah proses 

mendamaikan pihak yang sedang berselisih untuk memperoleh mufakat lewat 

hadirnya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator. Faktor penyebab 

problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yaitu faktor 

sarana, faktor rendahnya kesadaran para pihak untuk di mediasi, faktor 

kehadiran kedua bela pihak, psikis wanita, dan aspek perkara yang di tangani. 

2) Upaya Pengadilan Agama meminimalisir problematika kegagalan mediasi 

dalam perkara cerai gugat yaitu dengan memperhatikan keahlian mediator, 

melakukan proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan pendekatan 

                                                           
8
 Lia Anjarwati, “Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat”, Skripsi 

(IAIN Bone, 2020), h. 34. 
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kerohanian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

bahwasanya penelitian sebelumnya lebih memperhatikan tentang cara dalam 

atau kegagalan dalam hal mediasi sedangkan penelitian ini lebih berpacu pada 

dampak dari hadirnya pihak ketiga dalam perceraian. 

2.  Penelitian Indri Cahyani “Problematika Hakim Mediator dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Metro)”, 

skripsi ini diterbitkan oleh IAIN Metro, Lampung, 2020.
9
 Skripsi ini 

membahas tentang problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara 

perceraian yang terdapat di Pengadilan agama kelas 1 A Metro, Lampung. 

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama merupakan bentuk kebijakan 

untuk mengintregrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) 

kedalam proses peradilan, mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak 

memihak yang mempunyai tugas untuk mediasi atau penyelesaian perkara 

perceraian yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang 

bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Penyelesaian perkara 

perceraian ini dapat dilakuakan pada sidang pemeriksaan. Hasil penelitian ini 

adalah hakim mediator untuk penyelesaian perkara perceraian, jika para pihak 

tetap ada pendiriannya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap 

tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian. 1) Mediator wajib 

mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka 

dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak. 2) 

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat 

didefinisikan oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebetulan 

tekat para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya 

                                                           
9
 Indri Cahyani, “Problematika Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Metro)”, Skripsi (IAIN Metro, 2020), h. 42. 
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sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk 

mengutarakan masalahnya. 3.) Waktu dan tempat yaitu keterbatasan waktu 

ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga 

mediasi tidak berlangsung secara optimal. Waktu yang digunakan berkisar1-2 

saja dalam persidangan. Karena supaya para pihak tidak terlalu menunggu 

lama, dan masalah segera diselesaikan tempat yang digunakan untuk mediasi 

dengan ukuran ruangan ber AC meja bundar sesuai dengan peraturan. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwasanya 

penelitian sebelumnya lebih memperhatikan tentang cara dalam atau 

kegagalan dalam hal mediasi sedangkan penelitian ini lebih berpacu pada 

dampak dari hadirnya pihak ketiga dalam perceraian. 

3.  Penelitian Nur Afdhilah Ruslam dan Abd. Halim Talli ”Efektivitas Beracara 

Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Pare-Pare”, jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.
10

 Skripsi ini membahas tentang perkembangan bidang 

informasi dan teknologi dalam hal ini mendorong terjadinya pembaharuan 

dalam beracara di Pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih 

sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam hal ini juga mengetahui 

implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara 

elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pare-

Pare. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa acara elektronik terdiri dari 

tahap pendaftaran (e-filling), pembayaran (e-payment), pemanggilan (e-

Summons) dan persidangan (e-Litigation). Efektifitas ditinjau dari aspek 

sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun 

                                                           
10

 Nur Afdilah Rustam, Abd. Halim Talli, “Efektifitas Beracara Secara Elektronik dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare”, QadauNa, Vol 2, NO 1 

(September, 2021), h. 454. 
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faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik 

seperti media elektronik smartphone/pc jaringan internet stabil, e-mail dan 

nomor telpon atau whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya 

beracara elektronik dan memiliki kemampuan menggunakan media 

elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya 

pengetahuan pengguna mengenai teknologi dan mekanisme secara elektronik 

tergugat atau termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak 

merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Pare-Pare sebaiknya 

semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur aplikasi e court 

dalam beracara elektronik agar penggunanya dapat mengalami peningkatan. 

Penelitian sebelumnya lebih membahas tentang beracara dalam bentuk 

electrik sedangkan penelitian ini membahas mengenai keterlibatan langsung 

pihak ketiga menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Bulukumba. 

4.  Penelitian Fitriani Saudu dan Muh. Jamal Jamil “Peran Hakim Mediator 

dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”, skripsi 

ini membahas tentang mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak 

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian.
11

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendektan yaitu pendekatan legalitas formal dan 

pendekatan sosial. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa peranan hakim 

mediator dalam menyelesaiakn sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama 

Pinrang Kelas I B memiliki peran penting dalam melakukan proses mediasi 

berdasarkan dari hasil wawancara dengan para  hakim selaku mediator di 

Pengadilan Agama Pinrang belum efektif karena adanya faktor penghambat, 

                                                           
11

 Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil “Peran Hakim Mediator dalam Sengketa Kewarisan di 

Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”, Qadauna, Vol 3, No. 3 (Agustus, 2022), h. 576. 
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baik dari mediator sendiri dan dari para pihak yang bersangkutan. Impilaksi 

dari penelitian ini yaitu dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh 

mediator di Pengadilan dengan tujuan adanya peningkatan dalam proses 

penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator wajib berperan 

dalam melakukan penyelesaian sengketa yang baik agar proses mediasi 

berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang 

dirugikan, penelitian ini diinginkan akan berdampak terhadap peningkatan 

pada keberhasilan mediator dalam mediasi pihak yang memiliki perkara di 

Pengadilan Agama. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini bahwasannya ialah peran hakim yang pada penelitian 

sebelumnya hanya berfokus pada hakim sebagai mediator namun dalam 

penelitian ini hakim hanya diminta pandangan mengenai keterlibatan pihak 

ketiga dalam hal perceraian. 

5.  Istiqamah, dalam Jurnal Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga. Dalam 

Jurnal ini dibahas tentang Ketentuan Perjanjian, Pencegahan, pembatalan dan 

putusnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 yang meliputi: 

perjanjian perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Namun 

hanya sebagian kecil yang membahas tentang upaya perdamaian dalam 

perkara perceraian. Perbedaan bukan ini dengan penelitian ini bahwa dalam 

buku tersebut membahas bukan hanya mengenai perceraian namun juga 

membahas tentang perjanjian perkawinan dan pembatalan perkawinan secara 

kulit sedangkan penelitian berpacu pada perceraian yang dimungkin karena 

adanya pihak ketiga
12

.   

 

                                                           
12

 Istiqamah, Hukum Perdata “Hukum Orang dan Keluarga” (Makassar: Alauddin 

University pres, 2014) h. 175. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran kasus perceraian yang diakibatkan oleh adanya 

pihak ketiga dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perceraian di 

Pengadilan Agama Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui faktor analisis hakim menganggap pihak ketiga sebagai 

penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba. 

 2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Teori dalam praktek sangat dibutuhkan sehingga dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait analisis hakim 

tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian. 

2) Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan mengenai analisis hakim 

terhadap perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapakan dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman 

kepada masyarakat luas terkait analisis hakim tentang keterlibatan pihak 

ketiga terhadap terjadinya perceraian. 

2) Dengan hasil penelitian ini menambahkan ilmu pengetahuan sekaligus 

memberikan kontribusi secara praktis dalam memperkuat daya literasi 

mahasiswa serta tambahan referensi data pada perpustakaan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

a. Tinjauan Hukum Islam 

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan 

pernikahan.
1
 Dalam istilah fikih di sebut dengan thalaq yang berarti membuka 

ikatan, membatalkan perjanjian atau furqah yang berarti bercerai. Ada dua macam 

pengertian talak yang sering dipakai oleh ulama
2
: 

1) Arti umum adalah segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh 

suami, ditetapkan hakim maupun karena meninggalnya salah satu pihak. 

2) Arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. 

Mazhab Syafi‟i mendefinisikan talak adalah pelepasan akad nikah dengan 

lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dari talak raj‟i maupun dalam 

talak bain. Sedangkan mazhab maliki, bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang 

menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. 

Syafi‟i berpendapat kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga pertama 

talak, kedua firaq, berdasarkan firman Allah surat Qs. Al-nisa/4:130 yang berbunyi: 

                            

Terjemahnya: 

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada 
masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. 

                                                           
1
 Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah Jilid 8 (Bandung: Al Ma‟arif, 1993), h. 5. 

2
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: 

Liberti, 1999), h. 103. 
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Sebagian ahli sahir berpendapat, talak hanya terjadi dengan menggunakan 

tiga kata ini, sebab Agama hanya menyebutkan tiga kata ini saja. Karena talak adalah 

ibadah maka salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata. 

Dengan demikian wajib menggunakan kata kata yang sudah ditentukan oleh Agama. 

Dan boleh dengan lafaz kinayah, seperti “haram bagiku menggauli kamu”. Dalam 

cerai menggunakan kata-kata sindiran ini tidak dianggap sah, kecuali dengan adanya 

niat, meskipun mengucapkan dengan menggunakan lafaz yang jelas, namun 

maksudnya bukan untuk mentalak, tetapi hanya dimaksudkan makna yang lain, maka 

tidak dibenarkan kalau diputuskan telah jatuh talak. Tetapi talak bisa juga jatuh 

sekalipun diucapkan dengan sendirian, contohnya saya tidak maksud talak tetapi saya 

maksudkan arti yang lain, di sini tujuanya dapat dibenarkan dan tidaklah jatuh 

talaknya, karena kata kata sindiran adalah niat dan tujuan orang mengucapkan. 

Perceraian merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan perkawinan antara 

suami istri. Selain karena perceraian, hubungan suami istri juga dapat putus karena 

kematian salah satu pihak atau karena putusan Pengadilan. Perceraian terjadi karena 

talak yang dijatuhkan oleh pihak suami atau gugatan dari pihak istri.  

Sebelum abad ke-19 pengertian talak oleh para ahli fikih lebih di artikan pada 

pengertiannya secara khusus. Sedangkan pada masa sekarang, perceraian lebih 

diartikan pada pengertiannya secara umum. Pada masa sekarang perceraian dapat 

terjadi karena adanya permintan baik dari suami ataupun istri, dengan cara 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi hak untuk 

menjatuhakan talak tetap menjadi hak suami yang harus diucapakn di muka 

Pengadilan.  

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Oleh karena itu Islam 

tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin 

perceraian sama sekali untuk dihindari dalam lingkup kehidupan keluarga, maka 
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dengan penuh penyelesaian, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima 

kemungkinan terjadinya perceraian.
3
  

Islam merupakan agama pembawa rahmat bagi seluruh alam sehingga jika 

perceraian akan mewujudkan suatu kemaslahatan bersama (antara suami istri), maka 

tidak jika perceraian itu harus dilakukan. Meskipun ajaran Agama Islam 

memperbolehkan adanya perceraian, tapi perceraian merupakan perbuatan halal 

namun dibenci oleh Allah.  

Nikah menurut bahasa al-jamu dan al-dhamu  yang artinya kumpul, makna 

nikah (zawaj)  bisa diartikan aqdu al-lazwij yang artinya akad nikah, dapat diartikan 

wathu al-zaujah  bermakna menyetubuhi istri, Rahmat Hakim mengemukakan bahwa 

kata nikah berasal dari bahasa arab nakahun  yang merupakan masdar atau asal kata 

dari kata kerja fiil madhi ”nakaha”, sinonimnya ”tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.
4
 Perkawinan berasal dari 

kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
5
 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut 

dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kata nakaha banyak terdapat dalam al Quran 

dengan arti kawin, demikian pula zawwajaka dalam al Quran mengandung arti 

kawin,
6
  

Dalam tafsir al-misba kata zawwajna kaha atau (kami mengawinkanmu 

kepadanya) menunjukkan bahwa Allah telah memberi izin kepada beliau untuk 

menjalin hubungan perkawinan dengan Zainab, ini berarti tidak diperlukan lagi 

                                                           
3
 Masdar Mas‟udi, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 1999), h. 162-

163. 

4
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. 

5
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengklap (Depok: 

Rajawali Pers, 2018), h.7. 
6
 KM. Sofyan Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam (Malang: Setara Press, 2018), h. 23. 
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syarat dan rukun-rukun perkawinan yang diperlukan oleh beliau karna itu 

diriwayatkan bahwa Zainab R.A. membanggakan diri diihadapan istri-istri nabi yang 

lain dengan menyatakan “kalian dikawinkan oleh orang tua/keluarga kalian, sedang 

aku dikawinkan langsung oleh Allah swt, dari atas langit yang tujuh”
7
 

 Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan,nikah ia adalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk 

berkembang biak dalam melestarikan makhluknya.
8
 

 Nikah menurut istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum 

dibolehkannya hukum seksual dengan lavas nikah atau dengan kata-kata yang 

semakna dengannya, akad yang memberikan faedah hukum diperbolehkannya 

mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta mengadakan tolong 

menolong serta memberi batas hak pemilihnya serta pemenuhan kewajiban bagi 

masing-masing, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan 

perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan 

hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong serta perkawinan merupakan 

pelaksanaan agama, didalamnya terkandung tujuan mengharapkkan ridho Allah swt.
9
  

Pengertian pernikahan menurut hukum positif, negara muslim ketika 

merumuskan Undang –undang perkawinan, melengkapi definisi tersebut dengan hal-

hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan itu, Undang-Undang perkawinan 

                                                           

7
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran) (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 488. 
8
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian FIkih Nikah Lengkap, h. 6. 

9
 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka 

Setia, 2017), h. 1-3. 
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yang berlaku di Indonesia merumuskannya bahwa perkawinan ialah 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.10 

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

1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang bersifat 

menambah penjelasan, yaitu perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yakni 

akad yang sangat kuat ataupun mitsaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.11
  

Dalam sebuah rangkaian ibadah, tentunya mempunyai rukun dan syarat di 

setiap perkaranya, termasuk dengan pernikahan mempunyai rukun dan syaratnya 

tersendiri. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

itu.
12

 Unsur pokok suatu pernikahan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang 

akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad 

dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad 

pernikahan itu.
13

  

Dalam Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan hanya 

didirikan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah menyapai  

                                                           

10
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.  

11
 Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

12
 Tihani Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), h. 12. 

13
 KM. Sofyan Hasan, Hukum Keluarga dalam Islam, h.31. 
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umur 19 tahun.
14

 Undang-Undnag ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang subtansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada 

pertimbangan kemaslahatan.
15

 Menempatkan rukun syarat terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama, akan tetapi semua ulama sependapat bahwa yang harus 

ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, 

perempuan yang akan kawin, wakil dari perempuan, saksi yang menyaksikan akad 

perkawinan, dan mahar dan mas kawin. Undang-Undang perkawinan tidak dibahas 

tentang rukun perkawinan, namun haya membicarakan tentang syarat perkawinan 

yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. 

Kompilasi Hukun Islam secara jelas membahas rukun perkawian 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut 

mengikuti fikih syafiih dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.
16

 Syarat 

perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan yaitu syarat bagi 

calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul, berikut syarat-syaratnya: 

a. Syarat Syart Suami  

Adapun Syarat Suami yakni: 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 

4) Tidak sedang ihram 

 

                                                           
14

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. 

15
 Lihat Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 

16
 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hernanto, Hukum Perkawianan Islam, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2017), h. 9. 
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b. Syarat Syarat Istri 

1) Tidak ada halangan syarat, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang 

dalam iddah 

2) Merdeka atas kemauan sendiri  

3) Jelas Orangnya 

4) Tidak sedang berihram 

c. Syarat Syarat Wali 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Tidak dipaksa 

5) Adil  

6) Tidak sedang berihram 

d. Syarat Syarat Saksi 

1) Laki laki 

2) Baligh  

3) Waras akalnya 

4) Adil 

5) Dapat mendengar dan melihat 

6) Bebas tidak dipaksa 

7) Tidak sedang mengerjakan ihram 

8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
17
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 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46. 
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Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 

Adapun rukun nikah sebagai berikut : 

1. Akad 

Persyaratan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan 

suami istri dari pihak perempuan disebut ijab, sedangkan pernyataan kedua yang 

diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa 

ridha dan setuju disebut kabul, kedua pernyataan antar  ijab dan kabul inilah yang 

dinamakan akad dalam pernikahan. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah yaitu 

“perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak 

perkawinan oleh Pengawai Pencatatan Nikah.
18

 

Tata cara pelaksanaa perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama 

dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan Pengawai Pencatatan Nikah dan 

dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah 

adalah sebagai berikut : 

a. Kedua belah pihak sudah tamyiz 

b. Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis 

c. Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab 

d. Pihak pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan 

masing-masing.
19
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 Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

19
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), h. 86-88. 
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Majelis ijab Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon 

mempelai pria dan wanita atau walinya masing masing, dan dua orang saksi. 
20

 

2. Laki laki dan perempuan yang kawin 

Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan 

kawin: 

a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat di bedakan dengan yang lainnya, baik 

menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan 

dengan dirinya. Adapun syariat peminangan yang terdapat dalam Al-quran dan 

hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya calon pengantin telah sama-

sama tahu mengenal pihak lain secara baik dan terbuka. 

b. Keduaanya sama-sama beragama Islam. 

c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.  

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang 

akan mengawininya. 

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
21

 

3. Wali 

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain 

sesuai dengan bidang hukumnya, dalam perkawinan wali adalah orang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-

laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.
22

 Wali nikah dalam 

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang 
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 Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hernanto, Hukum Perkawinan Islam, h. 10. 

21
 KM. Sofyan Hasan, Hukum keluarga dalam Islam,  h.33 

22
 Amir Syarifuffin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 

2014), h. 59. 
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bertindak untuk menikahkannya
23

. Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya 

tidak sah. 

4. Saksi 

Saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti orang yang 

melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian), kesaksian adalah istilah 

pemberitahuan seseorang yang benar didepan Pengadilan dengan ucapan kesaksian 

untuk menetapkan hak orang lain.
24

 Saksi dalam perkawinan merupakan rukun 

pelaksaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang 

saksi, dengan demikian kehadiran saksi dalam hal ini mutlak diperlukan, apabila 

saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut 

hukumnya tidak sah. 

5. Mahar  

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan 

(dijanjikan secara tegas) oleh sesorang calon suami kepada calon istrinya pada saat 

mengucapkan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya 

wajib berdasarkan al Quran, sunnah dan ijma. 

b. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 

Undang-undang perkawinan mengartikan perceraian adalah perceraian yang 

tercantum dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 di awal bab bahwa 

ketentuan perceraian diawali dengan putusnya perkawinan, disebutkan bahwa 

perkawinan dapat putus karena: 
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 Lihat Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam 

24
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), h. 105-106. 
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1. Kematian 

2. Perceraian, 

3. Atas putusan Pengadilan
25

 

Sedangkan dalam pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan: 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah sidang 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaiakn 

kedua belah pihak.  

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.  

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diakui peraturan 

perundangan sendiri. 

Sedangkan pasal 40 ayat 1, dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan: 

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan  

2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam 

pasal perundangan sendiri. 

Dalam hukum perkawinan bahwa perceraian dapat diakui secara formal 

apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang Pengadilan.
26

 

c. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Berkaitan dengan perceraian Inpres No. 91 Kompilasi Hukum Islam, secara 

umum membahas pada Bab XVI yang di dalamnya mencakup tentang definisi 

perceraian sebagaimana telah di jelaskan pada pasal 117: ”Talak adalah ikrar suami 

dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. 

26
 PP No. 9 Th 1975. Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
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perkawinan.”
27

 Yang dimaksud dengan istilah talak di sini adalah ikrar suami 

dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan dengan cara sebagaimana dalam pasal 129 yaitu seorang suami yang 

akan menjatuhkn talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun 

tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai 

dengan alasan serta meminta agar dilakukan sidang untuk keperluan itu dan pasal 

130, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan 

terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi, dan 

pasal 131, Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 

dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh dari memanggil 

pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

 KHI memasyarakatkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus di 

sampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No 7/1989 tentang 

Pengadilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 

66 ayat (1) yang berbunyi: 

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna 

penyaksian ikrar talak”
28

 

Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di 

lembaga Pengadilan Agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang 

Pengadilan Agama dianggap tidak sah. 

                                                           
27

 Seri Perundang-Undangan, Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang 

Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak, (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2010), h. 257. 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 296. 



24 
 

 
 

KHI menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang diatur secara rinci 

dalam Bab XVI pasal 113 dinyatakan Perkawinan dapat putus karena: 

1. Kematian  

2. Perceraian, dan  

3. Atas putusan Pengadilan. 

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang dijelaskan dalam 

pasal 114 yang berbunyi: 

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 

1) Jenis-jenis Perceraian 

Perceraian menurut Islam mempunyai beberapa jenis, ditinjau dari 

keadaan istri, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu; 

a. Thalâq Sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan sunnah.
29

 Dalam hal 

talak sunni Rasulullah telah memberi tauladan yaitu; 

1) Talak yang diucapkan satu kali dan istri digauli ketika suci dari haid. 

2) Talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali diwaktu berbeda 

dan istri dalam keadaan suci dari haid, dua kali dari talak itu  dapat diruju‟, 

sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat diruju‟ lagi.
30

 

b. Thâlaq Bid‟ah yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, yaitu bersamaan 

atau talak yang diucapkan tiga kali talak pada waktu yang bersamaan atau 

talak yang diucapkan dengan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan 

haid atau mentalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di 
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 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 136. 

30
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 269. 
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dukhul.
31 

Mengenai hal ini Sudarsono menambahkan bahwa termasuk talak 

bid‟ah yaitu talak satu dengan diiringi pernyataan tidak dapat ruju‟ lagi.
32

 

Thalâq Raj‟i para ulama sepakat bahwa yang dinamakan talak raj‟i ialah 

talak dimana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (ruju‟) sepanjang 

istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia ruju‟ 

ataupun tidak.
33

 Semua jenis talak seperti ini dapat kembali kepada istrinya dalam 

masa iddah tanpa melakukan kawin baru, yaitu pada talak pertama dan kedua: 

1) Thalâq Bain yaitu apabila istri berstatus talak bain, maka suami tidak 

boleh ruju‟ kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada 

bekas istrinya itu dengan membayar mahar baru dengan menggunakan 

rukun dan syarat yang baru pula. Adapun talak bain ini terbagi menjadi 

dua
34

; 

a) Talak Bain Shugro, adalah talak yang menghilangkan hak- hak ruju‟ dari bekas 

suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru bekas istrinya itu. 

b) Bain Kubro adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali 

kepada istrinya, kecuali kalau bekas  istrinya itu telah menikah lagi dengan 

orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah. 

Disamping itu istri tersebut telah menjalankan iddahnya dan iddahnya itu 

telah habis pula. 
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 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,  h. 161. 

32
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h. 269. 

33
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 2001), h.  
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 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, h. 140. 
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Jumhur Ulama mengatakan talak termasuk hal yang izinkan, tetapi lebih baik 

bila tidak dilakukannya, kecuali jika terpaksa, karena akan merusak hubungan 

kasih sayang.
35

 

Golongan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat talak itu dilarang karena 

mengandung arti mengkufuri nikmat perkawinan. Talak merupakan pengingkaran 

terhadap nikmat Allah Swt, karena talak membuat hubungan silaturrahmi dan 

rahmat Allah swt terputus, mereka juga mengatakan bahwa talak yang dilakukan 

tanpa alasan merupakan suatu kedhaliman, sedang berbuat dhalim itu sendiri 

dilarang syara'.
36

 

2) Talak dalam Hukum Positif 

Jenis perceraian secara keseluruhan telah diterangkan dalam pasal 118 

yang menjelaskan "talak raj'i adalah talak yang kesatu atau kedua, dimana suami 

berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan pasal 119 pasal (1) tentang talak 

ba'in adalah "talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh 

akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah," pasal 120, 

Menjelaskan "Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali 

apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain 

dan kemudian terjadi perceraian ba'da-al dukhul dan telah habis masa iddahnya," 

dan pasal (121) menjelaskan tentang talak di tinjau dari waktu dijatuhkannya, 

pertama talak sunni, yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang 

dibolehkan dengan arti lain talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci 

dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Kedua talak bid'i " pasal (122) 
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 Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 92. 

36
 Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah Jilid 8, h. 345. 
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menjelaskan tentang talak bid'i adalah talak yang dilarang, dengan arti lain talak 

yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan 

suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut." Dengan demikian talak 

terbagi sebagaimana berikut: 

a) Thalâq Raj'i, adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk 

kembali selama dalam masa iddah. 

b) Thalâq Ba'I,. mengenai talak ba'in ini sebagaimana yang disebutkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi dua macam yaitu: 

1) Thalâq ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh 

akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah 

segaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) talak yang terjadi qobla al-

dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Agama. 

2) Thalâq ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak 

jenis  ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali 

apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan 

orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da-al dukhûl dan telah habis 

masa „iddahnya. 

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari 

waktu dijatuhkannya talak ke dalam talak sunni dan talak bid'i. 

Adapun yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang dibolehkan 

dengan arti lain talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak 

dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang 

dilarang, dengan arti lain talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan 
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haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci 

tersebut. 

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu 

dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Disamping mengatur tentang talak, KHI 

juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu' dan li'an seperti yang terdapat 

pada pasal 124, Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan 

pasal 116, 125, Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk 

selama-lamanya. 126, Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan 

atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, 

sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dan 128, Li'an 

hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. 

B. Hukum Perceraian 

Dalam Islam talak diperbolehkan (mubah) hanya kalau ada keperluan, 

sedangkan mubah diartikan sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam situasi 

tertentu apabila memang ada keperluan yang dibolehkan. 

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada 

lima yaitu:
37 

 

1. Wajib 

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang 

ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduaya. 

maka hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka 

saat itulah menjadi wajib, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa 

                                                           

37
 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Usrah al-Muslimah diterjemahkan M.Abdul Ghoffar (Jakarta: Al- 

kautsar, 2001), h. 208. 



29 
 

 
 

selain keburukan, perselisihan, pertengkaran, bahkan menjerumuskan keduanya 

dalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya. 

Menurut Zainuddin talak yang wajib ini seperti talak yang dilakukan oleh 

seorang yang bersumpah ila (tidak akan menggauli), sedangkan dia memang tidak 

menginginkan untuk menyetubuhinya.
38

 

2. Makruh 

  Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. 

3. Mubah 

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena 

buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan 

mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan. 

4. Sunnah 

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak 

Allah swt yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya salat, puasa dan kewajiban 

lainnya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya 

sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja 

terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal Agama, 

sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan menghasilkan anak dari 

perselingkuhan dengan laki-laki lain. 

B. Alasan di Perbolehkannya Perceraian 

Dalam hukum Islam secara tegas telah disebutkan, alasan-alasan yang 

harus terdapat dalam setiap perceraian. 

1. Nusyuz adalah adalah tindakan istri yang dapat diartikan menentang 
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kehendak suami tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh hukum 

syara‟
39

. Tindakan-tindakan itu dapat berupa meninggalkan rumah tanpa 

isin, tidak  melaksanakan perintah dan lain-lain. 

2. Syiqaq atau perselisihan, jika terjadi perselisihan antara suami istri 

hendaklah mereka menunjuk hakamain dari masing-masing pihak untuk 

mendamaikan keduanya. Jikalau hakamain itu tidak dapat mendamaikan, 

maka tidaklah mengapa perceraian itu dilakukan. Karena jika perselisihan itu 

terus terjadi tentu akan memberi dampak negatif bagi perkembangan 

anak.
40

 

3. Shigat Taklik adalah shîghat yang diucapkan oleh suami dengan 

digantungkan pada suatu peristiwa atau keadaan yang akan mungkin 

terjadi dikemudian hari. Jika keadaan ini benar-benar terjadi maka istri 

telah tertalak satu.
41

 

4. Dzihar adalah kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Anti 

„alaiyya kadzahri ummi”, artinya engkau bagiku adalah seperti punggung 

ibuku, berarti si suami telah mengdzihar istrinya. Mengdzihar tersebut 

maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya.
42

 

5. Riddah adalah perpindahannya seseorang dari agama Islam keagama lain, 

dalam artian dia telah murtad, dalam hal suami istri qabla al-dukhul maka 

dengan murtadnya salah satu dari suami istri atau keduanya, pernikahan 

menjadi terputus seketika. Jika ia atau keduanya murtad ba'da al-dukhul 
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maka untuk memastikan putusnya perkawinan mereka harus menunggu 

sampai pada masa iddah habis. Jika dalam masa iddah tersebut ia atau 

keduanya kembali masuk Islam maka perkawinan tetap utuh seperti 

sebelum ia murtad. Namun jika masa iddah ia atau keduanya tidak kembali 

masuk Islam, maka perkawinan menjadi putus semenjak ia atau keduanya 

murtad. 

6. Khulu‟ adalah masdar dari khala‟ seperti khala‟a, artinya menanggalkan. 

Khulu‟ menurut syara‟ adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara 

suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.
43

 

7. Ila Khulu‟ menurut syara‟ adalah lafadz yang menunjukkan perceraian 

antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan 

tertentu. akan mencampuri istrinya dan menahan nafsunya selama 4 bulan. 

C. Perceraian Karena Pihak ketiga 

Perceraian biasanya diawali dari perselisihan dan percekcokan yang 

berkepanjangan antara suami istri. Perselisihan, percekcokan, perbedaan 

pendapat, dalam kehidupan suami istri yang hidup seatap memerlukan kesabaran 

dalam menghadapinya baik itu pihak suami ataupun istri.
44

 

Banyak rumah tangga yang menghadapi berbagai problem dan terjadi 

pertengkaran suami istri di dalamnya. Suami istri pada saat ini tidak pernah surut 

untuk mengadukan perselisihannya dengan orang lain, kehadiran orang luar di 

dalam rumah tangga terkadang membawa dampak lebih buruk bagi kelangsungan 

pernikahan. Kenyataannya yang terjadi sekarang ini tidak sedikit suami yang 
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berkeluh kesah dengan rekan wanita di kantornya, yang dapat menimbulkan 

perasaan cocok dan   akhirnya berujung pada perselingkuhan.
45

 

Salman As Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai 

istilah hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan, dikatakan 

juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan 

suami-istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.
46

 

a. Keluarga suami atau istri, yang termasuk keluarga disini adalah orang tua 

suami atau istri, dan saudara-saudara mereka. 

Terkadang keluarga dapat menjadikan perselisihan antara suami istri 

semakin keruh. Ada sebagian istri yang mengeluh karena suaminya terkadang 

berusaha menyulut perselisihan di depan keluarganya tanpa persetujuan darinya, 

dalam hal ini keteguhan sikap seorang istri untuk tidak sekali-kali memberikan 

kesempatan kepada keluarga atau sahabat untuk campur tangan dalam urusan 

rumah tangganya. 

Perbedaan antara suami-istri dengan orang tua dalam hal metode 

pengasuhan anak misalnya, dimana kakek-nenek cenderung memanjakan cucu 

mereka yang terkadang mengabaikan aturan yang sudah diterapkan oleh orang tua, 

sehingga menimbulkan perselisihan dalam keluarga.
47
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b. Anak, baik anak hasil pernikahan ataupun anak bawaan dari istri atau suami. 

Keberadaan anak adalah tanggung jawab bersama suami istri dalam hal 

hadhanah, kewajiban hadhanah dibebankan kepada orang tuanya. Suami 

berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka dan istrinya. 

c. Pria atau wanita idaman lain, atau adanya perselingkuhan. 

Adapun faktor yang menyebabkan  seseorang melakukan selingkuh: 

1) Adanya Peluang dan Kesempatan 

Seseorang yang bekerja di luar rumah sangat berpeluang besar untuk 

melakukan selingkuh. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan secara terus- 

menerus dengan rekan kerja, yang dapat menimbulkan perasaan senang dan 

suka.
48

 

2)  Adanya Konflik dengan pasangan 

Dalam kehidupan berumah tangga pastilah pernah terjadi perselisihan 

yang semestinya dapat diselesaikan sehingga tidak berdampak lebih buruk, 

contohnya adalah adanya perasaan tidak tentram dan tidak bahagia jika berada 

dirumah.
49

 

3) Berkaitan dengan masalah Biologis 

Jika salah satu pihak bermasalah dengan kesehatan, sehingga tidak dapat 

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, ini dapat menyebabkan pihak 

lain tidak puas dengan pasangannya.
50
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4) Adanya rasa frustasi dan pesimistis terhadap hubungan yang telah dijalani 

Banyak dari pasangan suami istri menganggap bahwa pasangan mereka sudah 

tidak memperhatikan lagi, tidak pernah mau mengalah dan tidak pernah mau  

mengerti.
51

 

5) Adanya Desakan Ekonomi 

Adanya kekurangan dalam hal ekonomi dapat menyebabkan seseorang 

melakukan selingkuh. Seringkali pasangan mereka tidak bisa memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga mereka memutuskan 

mencari penyelesaian dengan orang lain.
52

 

6) Kurangnya Iman kepada Tuhan 

Banyaknya sarana semakin mempermudah seseorang untuk melakukan hal- 

hal yang telah dilarang oleh norma-norma agama dan norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Iman yang dimiliki oleh seseorang dapat menjaga agar tetap 

berada dijalan Allah, sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan 

perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinaan.
53

 

D. Hakim 

1. Pengertian Hakim 

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau di 

mahkamah).
54

 Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama ditegaskan bahwa; Hakim adalah pejabat yang melaksanakan 

tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang 
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menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling berbeda bagi hakim 

di lingkungan Pengadilan Agama dibanding dengan lingkungan peradilan lain 

adalah “Mutlak” harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan peradilan lain, 

agama tidak dijadikan sebagai syarat.
55

 

2. Syarat Hakim 

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam bukunya Fathul Mu‟in 

menjelaskan tentang syarat sebagai hakim adalah orang yang dapat memegang 

syahadat (persaksian); yaitu laki-laki muslim, mukalaf, adil, merdeka, dapat 

mendengar sekalipun dengan dikeraskan suaranya dan yang dapat melihat.
56 

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, diantara syarat-syarat 

tersebut adalah; 

a. Warga Negara Republik Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk 

organisasi masanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak 

langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI, atau organisasi 

lainnya. 

f. Pegawai Negeri 

g. Sarjana Syari‟ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam 
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h. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun. 

i. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.
57

 

3. Peran dan Tugas Hakim 

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
58

 Hakim menerima 

perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara.
59

 

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum 

Republik Indonesia.
60

 

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa, dan 

memutuskan perkara mempunyai 2 tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan 

tugas pokok dan tugas non yustusial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak 

mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.61 

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagai berikut: 

a. Konstatiring berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya 

peristiwa yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya 

peristiwa / fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah 
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menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita 

acara.
62

 Konstatiring meliputi; 

1) Memeriksa identitas para pihak 

2) memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada) 

3) Mendamaikan pihak-pihak 

4) Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para  pihak. 

5) memeriksa alat-alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian. 

6) memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan. 

7) menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
63

 

b. Kwalifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau 

yang mana, menetukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatiring itu 

untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.64 Yang meliputi: 

1) Merumuskan pokok-pokok perkara 

2) Mempertimbangkan beban pembuktian 

3) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau 

fakta hukum 

4) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum 

menurut hukum pembuktian 

5) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan serta bukti-bukti lawan sesuai 
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hukum pembuktian 

6) Menemukan hukum-hukum peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum 

7) Menemukan hukumnya baik tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya 

8) Mempertimbangkan biaya perkara. 

c. Konstituring dengan amar putusan (dictum). Konstituring ini meliputi: 

1) Menetapkan hukumannya dalam amar putusan 

2) Mengadili seluruh petitum 

3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain. 

4) Menetapkan biaya perkara.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hanya 

berisi penjelasan suatu objek atau sekelompok masyarakat di masa sekarang. 

Penelitian merupakan suatu kegunaan untuk memperoleh suatu kebenaran mengenai 

suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.
1
 Penelitian lapangan (field 

Research) jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti langsung ke lapangan langsung 

untuk mengadakan pengamatan secara langsung terkait suatu fenomena yang terjadi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten 

Bulukumba, lokasi ini dipilih karena diwilayah hukum yaitu kantor Pengadilan 

Agama Bulukumba ada kasus perceraian yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun beberapa macam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

antara lain: 

1. Pendekatan yuridis formal 

Pendekatan yuridis formal adalah dasar hukum resmi baik yang terdapat 

dalam pancasila, UUD 1945, KUHP dan KUHAP, ataupun peraturan perundang-

undangan lainnya dan juga menggunakan syar‟i atau dalam hal ini pendekatan yang 

diambil melalui hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan hadis. 
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2. Pendekatan yuridis empiris 

Maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan 

dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang digunakan untuk 

menganalisa peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan khususnya 

di Pengadilan Agama Bulukumba Kabupaten Bulukumba. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer yaitu sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung 

diperoleh melalui penelitian lapangan. Dapat juga didefinisikan bahwa data primer 

ialah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi 

yang dicari.
1
 Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Bapak hakim Pengadilan 

Agama Bulukumba 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sarana untuk memperoleh data atau informasi melalui 

dokumentasi. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi 

kepustakaan yang berupa buku, jurnal dan skripsi.           

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk 

mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistemetis 
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atas kasus perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya pihak 

ketiga, yang diadili oleh hakim Pengadilan Agama Bulukumba.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi 

atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. Dalam metode ini penulis akan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berkembang dalam proses wawancara. Pertanyaan tersebut akan di 

sampaikan kepada hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili perkara 

perceraian yang disebabkan adanya pihak ketiga. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara tanda bukti bahwa dokumen atau 

penelitian ini benar adanya. Dokumentasi bisa berupa gambar, video, bahkan 

dokumen baik secara online maupun secara langsung untuk diambil gambar dari 

hasil penelitian yang penulis kaji, dengan dokumentasi ini penulis dapat memberikan 

berupa gambar atau foto disaat penelitian sedang dikaji. 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis 

kedudukannya dalam kegiatan penelitian. Instrumen penelitian tergantung jenis data 

yang diperlukan dan sesuai dengan masalah penelitian. Keberadaan instrumen 

penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen 

metodologi penelitian karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. 



42 
 

 
 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen merupakan alat yang akan 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik 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 diantaranya melalui tahap: 

pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, dan pembuatan kesimpulan. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah mengelompokkan data dengan mempelajari data 

kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data penting 

mana yang harus dipelajari. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan 

lapangan tersebut dikumpulkan kemudian peneliti melakukan penyusunan data, 

menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji 

dengan metode deskriptif kulitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau 

status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.
2
  

G. Pengajuan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan ada tiga yaitu; 

1. Credibility (kepercayaan) untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh 

sama dengan objek yang ada di lapangan. 

                                                           
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 245. 
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2. Dependability (kebergantugan) untuk menjadi kehati-hatian dalam 

mengumpulkan dan menggambarkan data sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. 

3. Confirmability (kepastian) untuk mengecek data dan informasi serta 

gambaran hasil penelitian. 
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BAB IV 

KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA 

PERCERAIAN (Analisis Pandangan Hakim di Pengadilan  

Agama Bulukumba) 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bulukumba 

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bulukumba 

Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 urusan 

Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen 

Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan 

adanya Maklumat Menteri Agama yang kedua tanggal 23 April 1946 ditentukan 

aturan-aturan sebagai berikut : 

a. Kekuasaan jabatan agama daerah menjadi wewenang Departemen Agama; 

b. Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan Anggota 

Pengadilan yang dulu ditangan Pesiden diserahkan kepada Departemen 

Agama; 

c. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada Departemen 

Agama. Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi 

Dirbinbapera Islam dengan tujuan agar Peradilan Agama Islam di luar Jawa, 

Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada tahun 1957 

terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Peradilan Agama/Mahkamah Syari‟ah untuk luar Jawa, Madura, dan 

Kalimantan Selatan. 

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan 

Peradilan Agama di Indonesia yang secara yuridis berlaku sejak tanggal 5 
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Oktober 1957. Sebagai landasan yuridis formal dan materil Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 memberi andil cukup besar untuk terbentuknya 

Peradilan Agama di Indonesia sebagai tercantum dalam pasal 63 ayat (1). 

Pada berlakunya unndang-undang nomor 1 Tahun 1974 dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wewenang Pengadilan 

Agama di bidang Perkawinan, maka keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat, 

akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 

Agustus 1975 menyatakan bahwa peraturan-peraturan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, 

pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan izin poligami telah dapat pengaturan dan 

diberlakukannya secara efektif. Mengenai yang lainnya meskipun sudah tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan, 

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua serta walinya ternyata tidak diatur 

dalam Undang-Undang tersebut. Dalam memutus perkara bagi Hakim Pengadilan 

Agama hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara 

dan lebih jauhnya lagi setiap putusan Pengadilan Agama tidak dapat dijalankan 

sendiri harus mendapat pengukuhan dari Pengadilan Umum (pasal 65 ayat 2 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974). 

Pada pokoknya secara khusus tentang Pengadilan Agama sebelum lahirnya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain : 

1. Hakim masih diangkat oleh Menteri Agama; 

2. Putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan; 

3. Produk perceraian yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) harus 

ditukarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

4. Pengadilan Agama belum mempunyai lembaga Kejurusitaan. 
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Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan telah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara 

teknis peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

sedangkan secara teknik pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan 

Pengadilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama. Berkenaan dengan hal tersebut di 

atas, keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama menjadi satu atap, dalam arti baik 

secara teknik maupun pembinaan organisasi berada di bawah Mahkamah Agung 

Republik Indonesia”. Melalui Undang-Undang No. 03 Tahun 2006, Pada 20 Maret 

2006 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami 

perubahan (Perubahan I) dan pada 29 Oktober 2009 melalui Undang-Undang No. 50 

Tahun 2009 merupakan Perubahan yang kedua. 

Pengadilan Agama Bulukumba adalah salah satu Pengadilan Agama Tingkat 

Pertama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Cikal bakal Pengadilan Agama Bulukumba dibentuk berdasarkan Penetapan 

Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah syari‟ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. 

sehingga Pengadilan Agama Bulukumba resmi berdiri pada tanggal 1 September 

1958. 

Sejak berdiri 64 tahun yang lalu, Pengadilan Agama Bulukumba terus 

berupaya meningkatkan sarana dan prasarana gedung dan kualitas sumber daya 

manusia yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan. 
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Adapaun kantor Pengadilan Agama Bulukumba selama resmi terbentuk 

bertempat pada: 

a. Rumah Abd. Kahar Dg. Macora, Jl. Abd. Jabbar No. 3 Bulukumba. 

b. Rumah K.H. Zainuddin Dg. Mangati (Ketua I), Jl. Hertasning No. 1 Bulukumba. 

c. Rumah Hj. Abdullah, Jl. Pelabuhan No. 14 Bulukumba. 

d. Kantor Distrik Ujung Bulu, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba. 

e. Kantor Palang Merah, Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Bulukumba. 

f. Gudang Dolog Caile Matajang, Jl. Ahmad Yani No. 4 Bulukumba. 

g. Rumah K.H. Andi Abdul Karim (Ketua II), Jl. Masjid Raya No. 33 Bulukumba. 

h. Rumah Dinas Depag Matajang, Jl. Teratai No. 4 Bulukumba. 

i. Balai Nikah Ujung Bulu, Jl. Ahmad Yani No. 5 Bulukumba. 

j. Kantor Pengadilan Agama Tahun 1978, Jl. Teratai No. 6 Bulukumba. 

k. Dan pada tahun 2009 s/d sekarang di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 18 

Bulukumba.
1
 

Surat keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Bulukumba: 

1. Pancasila 

2. Undang-Undang Dasar 1945 

3. Peraturan Pemerintah No. 45 TH 1957 tentang pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. 

4. Surat edaran biro Pengadilan Agama Jakarta Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 

1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1975. 

                                                           
1
Sejarah Pengadilan”, Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba. http://pa-

bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan. (26 Maret 2023). 

http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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5. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958, tanggal 6 Maret 1958 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Irian Barat. 

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bulukumba 

Adapun yang mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba yaitu: 

a. Kecamatan Ujung Bulu 

b. Kecamatan Ujung Loe 

c. Kecamatan Bonto Bahari 

d. Kecamatan Bonto Tiro 

e. Kecamatan Herlang 

f. Kecamatan Kajang 

g. Kecamatan Bulukumba 

h. Kecamatan Rilau Ale 

i. Kecamatan Gantarang 

j. Kecamatan Kindan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

            Peta Admisistratif Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.2 

                                                           
2
 Wilayah Yurudiksi” Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba. http://pa-

bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan. (26 Maret 2023). 

http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bulukumba 

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bulukumba 

Tugas Pokok Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana tugas Peradilan 

Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

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

orang yang beragama Islam di bidang: 

1) Perkawinan 

a) Izin beristri lebih dari seorang 

b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam 

hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat 

c) Dispensasi Kawin 

d) Pencegahan perkawinan 

e) Penolakan perkawinan oleh PPN 

f) Pembatalan perkawinan 

g) Gugatan kelakuan atas kewajiban suami dan istri 

h) Perceraian karena talak 

i) Gugatan perceraian 

j) Penyelesaian harta bersama 

k) Penguasaan anak-anak 

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

yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya 
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m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri 

atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri 

n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak 

o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

p) Pencabutan kekuasaan wali 

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

seorang wali dicabut 

r) Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) 

yang ditinggal kedua orang tuanya 

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

kekuasaannya 

t) Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam 

u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran 

v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain 

2) Waris 

a) Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris 

b) Penentuan harta peninggalan 

c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris 

d) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan 

3) Ekonomi Syariah 

a) Bank Syariah 

b) Lembaga keuangan mikro syariah 

c) Asuransi syariah 

d) Reasuransi syariah 
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e) Reksa dana syariah 

f) Obligasi syariah dan surat berharga 

g) Sekuritas syariah  

h) Pembayaran syariah 

i) Pengadaan syariah 

j) Dana pensiunan lembaha keuangan syariah, dan 

k) Bisnis syariah. 

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-

undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, 

pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya 

apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama 

memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun 

hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Bulukumba 

juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan 

administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan 

tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan 

pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.
3
 

b. Fungsi Pengadilan Agama Bulukumba 

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama 

Bulukumba  melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:  Fungsi Peradilan, dalam 

hal ini Pengadilan Agama Bulukumba  merupakan salah satu pilar pelaksana 

kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi 

                                                           

3
 Fungsi dan Tugas Pengadilan”, Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba. http://pa-

bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan. (26 Maret 2023). 

http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan
http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan
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relatifnya): Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba 

sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab 

melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun 

administrasi umum; Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan 

Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai 

hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan 

memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah; Fungsi 

Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba berkewajiban melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.
4
 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba 

Suatu organisasi atau lembaga pemerintah harus mempunyai struktur 

organisasi, agar supaya dalam menjalankan tugas dan tupoksinya masing-masing 

sudah terstruktur dengan baik dan jelas. 

Selain itu di Pengadilan Agama itu terbagi dua tupoksi yaitu tupoksi bagian 

kepaniteraan dan kesekretariatan, untuk bagian Kepaniteraan terbagi atas 4 jabatan 

yakni, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera 

Muda Hukum. sedangkan dibagian Kesekretariatan dibagi menjadi 4 jabatan yakni,  

Sekretaris, Kasubag IT, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubag Keuangan. 

Dari dua tupoksi itu yang menjadi pemimpin adalah Panitera dan Sekretaris. 

 

 

 

 

                                                           
4
 “Fungsi dan Tugas Pengadilan”, Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba. http://pa-

bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan. (26 Maret 2023). 

http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan
http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan


53 
 

 
 

Berikut struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba 

zs 

Sumber Data: Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba 

Gambar 2 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba.5 

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bulukumba 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung” 

b. Misi 

Adapun misi Pengadilan Agama Bulukumba adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bulukumba. 

                                                           

5
  “Stuktur Organisasi” Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba. http://pa-

bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan. (26 Maret 2023). 

 

http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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2. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bulukumba. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan rasnparansi Pengadilan Agama 

Bulukumba.
6
 

B. Faktor Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Bulukumba 

Pernikahan merupakan hal sakral dalam kehidupan, sehingga impian atau 

keinginan dari seseorang terhadap pernikahan sangatlah tinggi. Pernikahan memiliki 

tujuan yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga setiap insan akan memilih 

pasangan yang benar benar sesuai dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya 

bahwa hidup tidak diatur oleh manusia sepenuhnya melainkan ada campur tangan 

dari Yang Maha Kuasa, sebab Allah swt yang mengatur kehidupan yang telah 

menetapkan bagaimana takdir seseorang, terkadang Allah memberikan takdir yang 

menurut manusia itu sendiri tidak sesuai dengan keinginannya, dan kadang Allah 

juga memberikan takdir yang baik kepada seseorang.  

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang di bawah Rasulullah saw, yaitu 

penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat dapat di lihat pada 

empat garis dari penataan tersebut: 

1. Rub‟al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan 

khaliknya. 

2. Rub‟al-muamalat, yang menata hubungan, manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. 

3. Rub‟al-munakahat, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan 

keluarga. 

                                                           

6
“Visi dan Misi” Situs Resmi Pengadilan Agama Bulukumba. http://pa-

bulukumba.go.id/profile-pengadilan/visi-dan-misi. (26 Maret 2023) 

 

http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/visi-dan-misi
http://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/visi-dan-misi
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4. Rub‟ al-jinayat, yakni menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan 

yang menjamin ketentramannya.
7
 

Salah satu takdir yang dianggap tidak baik dalam pandangan manusia ialah 

perceraian. Perceraian dianggap sebagai hal yang dalam pandangan manusia ialah hal 

gagal dalam rumah tangga. Perceraian memiliki arti berpisahnya satu pasangan 

rumah tangga yang diakibatkan dari faktor-faktor seperti ekonomi, faktor sosial dan 

faktor internal atau dalam hal ini keluarga itu sendiri. Menurut salah satu informan 

dari hakim Pengadilan Agama Bulukumba mengatakan bahwa 

 

“akibat dari perceraian bisa saja dari faktor ekonomi dan juga faktor sosial.”8  

Faktor-faktor inilah yang menjadikan pernikahan itu gagal dijalankan atau 

dalam hal lain yakni perceraian. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya bahwa perceraian ialah terlepasnya ikatan atau bubarnya hubungan 

pernikahan.
9 Dalam pembahasan fikih perceraian dapat disebut sebagai thalaq yang 

berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian atau furqah yang berarti bercerai. 

Ada dua bentuk perceraian, yakni dari segi dijatuhkan oleh suami atau ditetapkan 

oleh hakim maupun karena meninggalnya salah satu pihak. Perceraian merupakan 

suatu perkara yang tidak diharamkan atau dalam kata lain dihalalkan, namun 

merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana yang disabdakan oleh 

Nabi Muhammad saw.  

 

                                                           

7
 Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana, 

(Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982) h. 1 

8
 Fadhliyatun Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 
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9
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طلاقبغض الحلال الى الله الا  

Artinya : 

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”       

Dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian sangatlah 

dibenci oleh Allah swt. sebab tujuan dari awalnya pernikahan yakni membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga haruslah kemudian sangat 

dijaga dengan sebaik baiknya. 

1. Pihak Ketiga 

Perceraian biasanya di awali dari perselisihan dan percekcokan yang 

berkepanjangan antara suami dan istri. Perselisiahan, percekcokan, perbedaan 

pendapat, dalam kehidupan suami yang hidup setiap memerlukan kesabaran dalam 

menghadapinnya baik itu pihak suami atau istri. 

Banyak rumah tangga yang menghadapi berbagai problem dan terjadi 

pertengkaran suami istri di dalamnya. Suami istri pada saat ini tidak pernah surat 

untuk mangadukan perselisihannya dengan orang lain, kehadiran orang luar di dalam 

rumah tangga terkadang membawa dampak lebih buruk bagi kelangsungan 

pernikahan. Nyatanya yang terjadi sekarang ini tidak sedikit suami yang berkeluh 

kesah dengan rekan wanita di kantornyaa, yang dapat menimbulkan perasaan cocok 

dan akhirarnya berujung pada perselingkuhan. 

Salman As Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai 

istilah hukum bagi luar yang masuk ke dalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa 

pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami istri 

karena adanya pernikahan seperti halnya anak.
10

 

                                                           
10

 Ahmad Kauzaari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 
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Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Bulukumba: 

“Yang dikatakan pihak ketiga yah mereka yang masuk dalam sebuah urusan 

rumah tangga seseorang. Ini bisa saja dari keluarga, rekan kerja atau bahkan orng 

lain.”
11

 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yakni: 

a. Faktor Ekonomi 

Faktor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau 

keadaan, serta peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

Sedangkan Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan 

pemakaian barang-barang (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan) 

serta pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan 

perekonomi (suatu negara) dan urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara). 

Faktor ekonomi ialah faktor yang dilatarbelakangi dari aspek pengeluaran 

dan pemasukan yang pengelolaannya diatur dalam sistem pernikahan sehingga 

sangatlah penting untuk diolah secara baik dan benar.
12

 

Menurut hakim yang telah menangani kasus perceraian mengatakan bahwa 

salah satu faktor yang sangat erat yang menyebabkan perceraian ialah 

ekonomi sehingga dampak yang dirasakan itu sangat terasa sebab waktu 

keadaan pada waktu itu betul betul sangat menurun, menurun dalam arti 

tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sehingga seringkali terjadi 

pertengkaran dalam rumah tangga.13 

Sehingga peneliti membuat satu pandangan bahwa salah satu faktor dalam 

perceraian memang bukan hanya terletak pada situasi adanya pihak ketiga melainkan 

faktor yang lain seperti faktor ekonomi ini. Maka dari itu pernikahan yang baik 

                                                           
11

Fadliyatul Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 13 

Maret 

12
 Muslindasari, S.Sy., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, 

Bulukumba, 14 Maret 2023 
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 Ahmad Darwis, S.H.I  Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 

14 Maret 2023 
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harusnya didasari dengan kemapanan dalam hal lahirinyah maupun dalam hal 

batiniyah. 

b. Faktor Sosial 

Faktor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau 

keadaan, serta peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sosial 

adalah berkenaan dengan masyarakat.
14

 Contoh: Perlu adanya komunikasi sosial 

dalam usaha menunjang pembangunan ini. Arti lainnya dari sosial adalah suka 

memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor sosial yang hidup 

dimasyarakat tanpa harus memilah milih tentang baik atau tidaknya pergaulan 

tersebut. Dari situs resmi pengadilan agama bulukumba menyebutkan jumlah 

perceraian terus mengalami peningkatan dari 1400 jumlah kasus perceraian pada 

tahun 2018 meningkat menjadi 1664 kasus pada tahun 2019. Kasus kasus perceraian 

ini yang menjadi beberapa alasan yang pastinya menurut salah satu informan 

mengatakan bahwa  

menurut pandangan hakim pengadilan agama bulukumba mengatakan memang 
ketika dilihat kehidupan sosial dibulukumba kita bisa melihat sendiri 
kurangnya sosialisasi yang dimiliki masyarakat sehingga condong hidup 
individual.15

 

 

c. Faktor Internal (keluarga) 

Faktor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau 

keadaan, serta peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

sedangkan faktor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau 

                                                           
14

  Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://www.kbbi.web.id/ (Diakses 11 Maret 2023). 

15
 Fadliyatun Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 

13 Maret 2023. 
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keadaan, serta peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata internal 

adalah menyangkut bagian dalam (tubuh, diri, dan sebagainya). Arti lainnya dari 

internal adalah dalam (negeri).  

 Faktor internal (keluarga) ialah faktor yang berasal dari dalam ikatan 

pernikahan. Faktor internal biasanya datang dari pihak keluarga entah itu dari pihak 

keluarga suami ataupun pihak keluarga dari istri yang terkadang memiliki perspektif 

atau pandangan pernikahan yang berbeda dengan yang lainnya. 

Menurut hakim Pengadilan Agama Bulukumba mengatakan bahwa: 

“keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan anaknya, 

namun adakalanya keluarga sendiri yang tidak menyukai mantu dari 

anaknya disebabkan dari tidak diurusnya anaknya dan lain-lain, sehingga 

keluarga condong untuk memilih langkah pengadilan agama.”16
  

Adapun perkara pada wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, 

keadaan perkara di tingkat pertama tahun 2022 

Tabel 1.0 

Data Perkara di Pengadilan Agama Bulukumba 

NO SATKER 

PERKAR

A 

MASUK 

PERKARA 

YANG 

DIPUTUS 

TAHUN 

2022 

SISA 

PERKARA 
KET 

1. 
PA. 

BULUKUMBA 
1.110 1.072 38 

Perkara masuk 

terdari atas 

perkara yang 

diterima tahun 

                                                           
16

 Ahmad Darwis, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 14 

Maret 2023. 
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2022 termasuk 

sisa perkara 

tahun 2021. 

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Kelas 1 B 

Pada tahun 2022 perkara yang diterima sebanyak 1.058 perkara sedangkan 

perkara sisa tahun 2022 sebanyak 25 perkara dengan demikian maka jumlah perkara 

yang harus di selesaikan pada tahun 2022 sebanyak 1.110 perkara yang perinciannya 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pengadilan  Agama Bulukumba 

NO JENIS PERKARA  URAIAN 

  

SISA 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2022 

1 IZIN POLIGAMI 1 0 

2 PENCEGAHAN PERKAWINAN 0 0 

3 PEMBATALAN PERKAWINAN 0 0 

4 CERAI TALAK 8 132 

5 CERAI GUGAT 15 695 

6 HARTA BERSAMA 0 6 

7. PENGUASAAN ANAK/HADHANAH 0 3 
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NO JENIS PERKARA  URAIAN 

8 PPERWALIAN 0 10 

9 PENUNJUKAN ORANG LAIN 

SEBAGAI WALI 

0 0 

10 ASAL-USUL ANAK 0 6 

11 PENGANGKATAN ANAK 0 0 

12 ISBAT NIKAH 0 142 

13 DISPENSASI KAWIN 0 70 

14 WALI ADHAL 0 1 

15 KEWARISAN 1 5 

16 P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS 0 12 

 LAIN-LAIN 2 3 

 JUMLAH 25 1.085 

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Kelas 1 B 

C. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Pihak Ketiga sebagai Penyebab 

Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba. 

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu 

peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis 

biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengelolaan data. Hasil 

analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong 
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pengambilan keputusan. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

dijelaskan  suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.
17

  

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan 

dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan  

keadilan kepada para pencari keadilan.
18

 Kewenangan hakim dalam melahirkan 

putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya dahulu 

sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim 

pengadilan dalam  memberikan  putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara 

harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan 

hakim Peradilan dilakukan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan  

rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat.19  

Profesi hakim adalah profesi hukum sebab hakekatnya adalah memberi 

pelayanan pada manusia serta masyarakat di bidang hukum. Untuk itulah, hakim 

dituntut mempunyai moralitas serta tanggung jawab tinggi yang seluruhnya tertuang 

di prinsip dasar kode etik hakim, seperti: 

1. Prinsip kebebasan: memuat kebebasan peradilan yakni sebuah pra syarat pada 

aturan hukum serta sebuah jaminan mendasar atas sebuah persidangan yang 

                                                           
17

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://www.kbbi.web.id/ (Diakses 26 Maret 2023) 

18
 Wildan Suyuthi Mustofa, “kode Etik hakim” (Jakarta: Kencana 2013). h. 55 

19
 Devianty Fitri, Yussy A. Mannas, “Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan 

Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan” jurnal JHAPER, 

Volume 4, No 1 (2018) h. 17 
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adil. Untuk itu, hakim harus bisa menegakkan serta memberikan contoh 

tentang kebebasan peradilan baik itu dalam aspek perorangan atau  

kelembagaan. 

2. Prinsip ketidak berpihakan: ini merupakan prinsip yang penting untuk 

pelaksanaan dengan tepat dari peradilan. Ini tidak sekedar berlaku untuk 

keputusan namun juga untuk proses. 

3. Prinsip integritas: prinsip integritas sangat penting dalam melaksanakan 

peradilan dengan tepat mutu pengemban profesi. 

4. Prinsip kesopanan: prinsip kesopanan dan juga citra dari kesopanan juga 

sangat penting dalam pelaksanaan semua kegiatan hakim. 

5. Prinsip kesetaraan: prinsip kesetaraan berguna untuk memastikan kesetaraan 

perlakuan pada semua orang dihadapan pengadilan yang sangat penting untuk 

pelaksanaan peradilan seperti seharusnya. 

6. Prinsip kompetensi dan ketaatan: ini merupakan prasyarat pada pelaksanaan 

peradilan seperti seharusnya. 

Hakim sebagai seorang penegak hukum serta keadilan diharuskan bisa 

mengikuti, menggali serta paham tentang nilai hukum yang hidup di masyarakat. 

Saat ada pada masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis dan dalam 

masa pergolakan serta peralihan, maka hakim adalah perumus serta penggali nilai 

hukum yang hidup di masyarakat. Untuk itulah, hakim harus bisa terjun ke tengah 

masyarakat agar bisa mengenal, merasakan serta mampu menyelami perasaan hukum 

serta keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan begitu, hakim bisa memberikan 

keputusan yang sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat. Pada saat 

mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka hakim harus memperhatikan 

https://jagad.id/definisi-profesi/
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beberapa sifat yang baik dan jahat dari tertuduh untuk mempertimbangkan pidana 

yang nantinya akan dijatuhkan. Kondisi kepribadian seseorang nantinya harus 

diperhitungkan untuk memberikan pidana yang pantas dan adil. Kondisi pribadi ini 

bisa didapat dari keterangan orang pada lingkungan, rukun tetangga, dokter ahli jiwa 

dan sebagainya. 

Untuk mendukung kelancaran tugas mulia dari hakim, maka dibutuhkan 

sebuah kemandirian untuk hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani sebuah 

perkara juga dianut di Indonesia yang bisa dilihat pada ketentuan Pasal 24 UUD 

1945 yang menyebutkan jika Kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka. 

Ini artinya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 

 Hakim terdiri dari dua jenis yakni hakim sukarela dan juga 

hakim profesional. Untuk hakim sukarela seperti contohnya hakim di Inggris tidak 

selalu diwajibkan untuk mempunyai pelatihan hukum dan tidak dibayar. Sementara 

untuk hakim profesional harus dididik secara hukum. Sedangkan di Amerika Serikat, 

hakim profesional umumnya butuh gelar Juris Docor dan juga pengalaman 

profesional. Di Amerika Serikat, hakim yang sering ditunjuk merupakan hakim 

berpengalaman dan umumnya ditunjuk kepala negara. Akan tetapi pada beberapa 

yuridis AS, hakim juga dipilih pada pemilihan politik. Pada supremasi hukum, 

ketidak berpihakan sangat penting sehingga sebagian besar yuridiksi membuat hakim 

dihapus oleh eksekutif. Namun dalam sistem non demokratis, pemilihan hakim 

mungkin akan sangat dipolitisasi dan sering mendapatkan instruksi mengenai cara 

menilai serta bisa dihapus jika perilaku mereka tidak sopan pada pemimpin politik. 

Peneliti telah melakukan observasi penelitian di Pengadilan Agama 

Bulukumba serta telah melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan 

https://jagad.id/definisi-profesional/
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Agama Bulukumba sehingga menemukan beberapa analisa hakim terkait perceraian 

yang terjadi akibat adanya pihak ketiga.  

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Bulukumba perceraianya 

yang terjadi mengenai pihak ketiga ini sebenarnya banyak kasus kasusnya, 

baik itu ada pria lain atau memang dia sudah menikahi perempuan tersebut, 

namun pastinya ada hal-hal lain yang menjadi alasan terkait perceraian yang 

terjadi baik itu dari segi ekonomi, dan analisanya jika memang saksi-saksinya 

benar benar tau bilang iyya benar buu bahwa saya melihat ini sama ini, 

mereka berdua duaan.20
   

Dari wawancara tersebut bahwa peneliti beranggapan bahwa hakim dalam 

menangani kasus kasus perceraian pastinya tidak bisa memastikan secara langsung 

bahwa akibat atau faktor yang terjadi dari perceraian ini ialah adanya pihak ketiga 

karena harus lah mempunyai bukti yang kuat baik itu berupa foto atau gambar video 

ataupun pembuktian dari saksi- saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Perceraian 

yang terjadi akibat adanya pihak ketiga memang bukanlah sebuah perkara yang 

mudah untuk dibuktikan sebab perlu adanya hal-hal atau faktor-faktor yang 

mendorong agar perkara tersebut bisa dibuka secara luas. Faktor yang lain juga 

dikatakan bahwa dari adanya kasus perceraian bukan semerta merta karena adanya 

pihak ketiga, namun juga karena faktor ekonomi sosial yang terjadi di dalam rumah 

tangganya. Bahkan tadi hakim menyebutkan bahwa bisa jadi laki laki tersebut sudah 

menikahi perempuan itu (pihak ketiga ini) sehingga memang perlu untuk dilakukan 

pembuktian secara benar dan baik. Hakim menganggap bahwa kasus perceraian yang 

terjadi di Bulukumba memang banyak dalam hal adanya pihak ketiga, namun itu 

bukan menjadi pokok permasalahan yang sesungguhnya melainkan adanya faktor 

lain seperti ekonomi. 

                                                           

20
 Muslindasari,  Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, 14 Maret 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah, paparan mengenai hasil penelitian serta 

pemahaman analisis penulis, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Faktor-faktor terjadinya perceraian bukan hanya karena adanya pihak ketiga 

akan tetapi ada juga dari faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor 

sosial, dan faktor internal (keluarga). Perceraian merupakan proses sulit bagi 

pasangan. Akibat bercerai mereka bisa tersakiti secara fisik maupun 

emosional. Pada zaman sekarang banyak sekali ditemukan berita perceraian, 

baik pada media elektronik maupun  media cetak. Perceraian dapat menimpa 

siapa saja, baik kalangan terkemuka maupun kalangan biasa. Sebenarnya ada 

solusi dalam setiap masalah tersebut di atas namun itu semua tergantung dari 

pribadi masing-masing yang menjalani kehidupannya. Solusi untuk mengatasi 

perceraian adalah saling percaya satu sama lain dan juga saling terbuka satu 

sama lain jika ada masalah yang menimpa. Jika ingin memulai suatu 

hubungan, harus diawali saling percaya satu sama lain.  

2. Perkara-perkara yang ada pada Pengadilan Agama Bulukumba pastinya 

bukan hanya tentang perceraian, namun pada intinya perceraian terjadi bukan 

hanya diakibatkan oleh adanya pihak ketiga. Namun juga terjadi karena 

faktor-faktor yang lain seperti faktor internal atau pun faktor sosial. 

Perceraian yang diakibatkan oleh pihak ketiga juga harus kemudian 

dibuktikan dengan kuat oleh para saksi-saksi yang melihatnya. Hakim tidak 
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boleh langsung memberikan kesimpulan bahwa perceraian tersebut 

diakibatkan oleh pihak ketiga tanpa adanya bukti yang kuat. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut 

1. Implikasi Teoritis 

a. Memberikan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khusunya hukum acara 

perdata dan pengetahuan mengenai analisis hakim terkait adanya pihak ketiga. 

2. Implikasi Praktis 

a. Memberikan saran kepada hakim bahwa memberikan jawaban yang kemudian 

jelas dan sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

b. Memberikan saran bahwa perlu adanya sosialisasi hukum dalam lingkup 

Pengadilan Agama demi memberikan pengetahuan bagi masyarakat awam selain 

dari kuasanya mengenai hak-hak yang dimiliki seorang istri akibat perceraian 

yang menjadi kewajiban bagi suami. 

c. Memberikan informasi kepada para istri yang akan diceraikan oleh suaminya 

bahwa ada kewajiban suami yang harus dilaksanakan setelah menceraikan 

istrinya 
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Gambar 3 

Pengambilan data-data kasus perceraian tahun 2021-2022 pada pengadilan agama 
bulukumba oleh Bapak pegawai pengadilan agama bulukumba Pada Tanggal 14 

Maret 2023 
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Gambar 4 

Wawacara bersama Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Bapak Muhammad Arif 

S.H.I, membahas mengenai Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya 

Perceraian (Analisis Pandangan Hakim di Pengadilan Agana Bulukumba) pada 

Tanggal 15 Maret 2023. 
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Gambar 6 

Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Muslindasari, S.Sy., 

M.H.dan Ibu Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I membahas mengenai Keterlibatan Pihak 

Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian (Analisis Pandangan Hakim di Pengadilan 

Agana Bulukumba) pada tanggal 15 Maret 2023
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