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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 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 ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق



 

x 

 

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka di tulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal 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 ـِ

 Dammah U U ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي

ٔ fathah dan wau Au a dan u 
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 Contoh: 

 kaifa     :  كٍف    

 haula :    ْٕل

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas ..ا|َ َي ...

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ي

 dammah dan wau U u dan garis di atas ۇ

 Contoh: 

    :  māta   َيَاث              

 ramā :   رَيَى

 qīla :   لٍِم

ًُٕثُ            ٌَ    : yamūtu 

4.  Tā’marbūṫah 

Ta‟mar butah dalam transliterasi adadua, yaitu: ta marbutahyang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan harakat dammah, transliterasinya ditandai 

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

transliterasiny aadalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah di ikuti oleh kata 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

Contoh: 

    :  rauḍah al-aṭfāl  ِضَتُ الاطفاَل ْٔ  رَ

دٌُِتَُ انفاَضِهتَُ  ًَ  al-madīnah al-fāḍilah  :    ان

تُ  ًَ  al-ḥikmah :   انحِكْ

5. Syaddah(Tasydid) 

Syaddah atau yang dikenal dengan kata tasydid dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid  ّ (  ) dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 
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Contoh: 

 rabbanā :   رَبًَُا

 : najjainā َجٍَََُا 

 : al- ḥaqq  ُانحَك 

   : ni‟imma   َعِِى 

 aduwwun :  عَدُؤ  

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

kasrah (  ّضِئ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah i. 

Contoh: 

                    ً عَهِ      : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 

          : „Arabī (bukan ‟Arabiyy atau „Araby)  ً                   عَرَبِ

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 ataupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

صُ  ًْ  al-syams (bukan al-syams)  :      انش 

نْسَنتَُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :      انس 

       : al-falsafah َانَفهطََفت              

       : al-bilād  َُانَبلِاد               

7. Hamzah 

Aturan huruf hamzah transliterasi menjadi apostrop („) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah 

terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa huruf alif. 

Contoh: 

 ٌَ  ta‟murūn :   تاَيُْرُٔ

       : al-nau‟ ُع ْٕ               انَُّ

        : syai‟un ٌشَيء                ٌ

       : umirtuايُِرْث                  

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 di 



 

xiii 

 

tulis 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. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

با   الله  dīnullāh  دينٌالله  billāh 

Adapun ta‟marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-l 

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fī rahmatillāh  :   هُمٌْفيٌِْرَحْمَةٌِالله

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang bagaimana penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga berlaku 

untu khuruf awal dari sebuah judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, 

dan DR) 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  

Abū Nasr al- Farābī  

Al-Gazālī  

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
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(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan 

Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahūwata‟ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijriah  

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 
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ABSTRAK 

Nama  : Adam 

NIM  : 80100221081 

JUDUL           : Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Hak Perempuan dan Anak 

Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui bagaimana 

realita putusan hakim terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca 

perceraian?, 2) Bagaimana proses pelaksanaan putusan hakim terhadap hak 

perempuan dan anak pasca perceraian? 3) Bagaimana dampak putusan hakim 

terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian?  

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tehnik 

pengumpulan data menggunakan metode obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Sedangkan teori yang digunakan adalah teori efekrivitas hukum, teori kesadaran 

hukum, teori putusan hakim, teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Secara realita putusan hakim 

terhadap hak perempuan dan anak masih cukup efektif dengan persentasi 

mencapai 70% yaitu dinilai sangat efektif. 2) pelaksanaan putusan hakim 

dilakukan pada saat sidang ikrar talak, yaitu sebelum pemohon mengucapkan ikrar 

talak, terlebih dahulu melunasinya sesuai yang tertuang dalam amar putusan, jika 

belum dapat dilunasi, maka sesuai amanah undang-undang pemohon diberi 

kesempatan selama 6 (enam) untuk melunasi dan mengucapkan ikrar talak, jika 

itu tidak diindahkan maka putusan tesebut gugur, namun jika istri mengizinkan 

ikrar talak maka pemohon dapat mengcapkan ikrar talak terlebih dahulu namun 

diberi sanksi administratif akta cerai pemohon ditangguhkan sampai melunasi 

bebannya. 3) Sedangkan dampak postif dari pemenuhan hak perempuan dan anak 

pasca perceraian adalah hak-hak perempuan dan anak terlindungi, dan sebagai 

bentuk prefentif agar pihak suami tidak semena-mena menceraikan istrinya, 

sedangkan dampat negatif tidak adanya kepastian hukum terhadap pemenuhan 

hak-hak perempuan dan anak disisi lain masih berstatus suami istri tetapi telah 

pisah tempat tinggal dan disisi lain tidak adanya jaminan hidup yang ditinggalkan 

oleh suami sehingga berakibat pada penelantaran rumah tangga. 

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk pada akademisi maupun hakim 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang jaminan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang sering kali menjadi 

korban dalam persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Perlu adanya 

kerjasama lintas instansi dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum 
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diharapkan membuat peraturan perudang-undangan untuk memberikan sanksi 

sebagai efek jera kepada mantan suami yang tidak memberikan hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian berupa nafkah iddah, nafkah lampau, mutah 

dan nafkah anak, sehingga perempuan dan anak merasa tidak dirugikan. 

Kata Kunci : Efektivitas, Putusan hakim, Perempuan, anak, Perceraian 
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Abstrac 

Name   :  Adam 

Nim      :  80100221081 

Title   : The Effectiveness of Judges' Decisions Against Women and Children 

After Divorce in Raha Court 

              The main problem of research on this issue are to: 1) Find out the reality 

of the judge's decision regarding the fulfillment of the rights of divorced women 

and children? 2) What is the process of implementing the judge's decision 

regarding the rights of women and children after divorce? 3) What is the impact of 

the judge's decision on the rights of women and children after divorce?          

In answering this problem, the author uses qualitative research using an 

empirical juridical approach. Data collection techniques use observation, 

interviews and documentation methods. The data analysis used is qualitative 

descriptive analysis. Meanwhile, the theories used are legal effectiveness theory, 

legal awareness theory, judge's decision theory, legal objective theory and law 

enforcement theory. 

              The research results concluded that: 1) in reality the judge's decisions 

regarding the rights of women and children are still quite effective. 2) the 

implementation of the judge's decision is carried out at the divorce vow hearing, 

that is, before the applicant takes the divorce vow, he must first pay it according to 

what is stated in the decision. If it cannot be repaid, then according to the mandate 

of the law the applicant is given 6 (six) opportunities to pay it off. and pronounce 

the vow of divorce, if it is not heeded then the decision is void, but if the wife 

allows the vow of divorce then the applicant can pronounce the vow of divorce 

first but is given an administrative sanction, the petitioner's divorce deed is 

suspended until the burden is paid. 3) while the positive impact of fulfilling the 

rights of women and children after divorce is that the rights of women and 

children are protected, and as a form of prevention so that the husband does not 

arbitrarily divorce his wife, while the negative impact of the absence of legal 

certainty on the fulfillment of women's rights and On the other hand, children 
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have the status of husband and wife but have separated from their residence and 

on the other hand, there is no guarantee of life left by the husband, which results 

in abandonment of the household. 

The implication of this research is for academics and judges to provide 

outreach to the public regarding guaranteed legal protection for the rights of 

women and children after divorce who often become victims in disputes that 

occur within the family sphere. There needs to be cross-agency cooperation, in 

this case the government, law enforcement officials, are expected to make laws 

and regulations to provide sanctions as a deterrent to ex-husbands who do not 

provide women and children with their rights after divorce. in the form of iddah 

living, past living, mutah, and child living, so that women and children do not feel 

disadvantaged.                                      

Keywords: Effectiveness, Judge's Decision, Women, Children, Divorce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan 

masyarakat dengan adanya pernikahan sebuah rumah tangga dapat didirikan yang 

kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. 

Dalam sebuah rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis 

kelamin yang nantinya akan saling berhubungan untuk mendapatkan sebuah  

keturunan sebagai bagian dari generasi.
1 

Dalam ajaran Islam, perkawinan menggunakan istilah nikah yang 

memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan 

seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita yang 

dilakukan tanpa ada paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah 

tangga yang diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai 

sesuai dengan ajaran Islam.
2
 

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang 

sebagaimana keinganan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan 

yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta dari dua jenis makhluk 

ciptaan Allah swt yaitu terpeliharanya lima aspek almaqshid syariah al-khamsah 

atau maqashid al syariah yaitu memelihara (1) agama (hifz al-din) (2) jiwa (hifz 

nafs) (3) akal (hifz „aql) (4) keturunan (hifz nasab) dan (5) harta 

                                                           
1
Abdul Manan, Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kecana Prenada 

Group, 2006), h. 27. 

2
Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2000), h. 2. 
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(hifzal-mal), yang kemudian menjadi kesepakatan ilmuwan hukum Islam lainnya. 

Bahkan Allah swt melarang hambanya membujang. 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw: 

ٍْٓاً                                                   ُْٓاَ انت بتَُّمِ ََ ٌَ َٔ لُ اللهِ صهى الله عهٍّ ٔضهى ٌأَيُْرُ باِنْباَءَةِ,  ْٕ ٌَ رَضُ     كَا

ا  ْٕ جُ  ٔ لُ : تسََ ْٕ ٌمَُ َٔ ٌْدًا,  ندَِ  شَدِ َٕ دَ انْ ْٔ دُ ًٕ وَ انْمٍِاَ يَ  يى يُكَاثرِ  بكُىْ الَْ  فاًَ انْ ْٕ دِ(ٌَ ًَ اُِ أحَْ َٔ  تِ )رَ

Artinya:  

Anas bin Malik Radiayallhu anhu berkata: Rasulullah saw memerintahkan 

kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Berliau bersabda: 

Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu 

yang banyak aku akan bangga di hadapan para nabi pada hari kiamat (HR. 

Ahmad).
 3 

 

Selain fungsi keluarga tersebut di atas, fungsi kesakinahan merupakan 

kebutuhan setiap hidup manusia, karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
4 

Keluarga sakinah 

yang berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami isteri yang diawali 

dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam 

dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam 

suasana mawaddah warahmah
.5 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS ar-Rum/30:21 yang berbunyi: 

                                

            ٌٌٌٌ

 

                                                           
3
Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Asqalani, Subulussalam (Bandung : Dahlan) Juz 3, 

h.111. 

4
Seri Perundangan, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2005), h. 

2. 

5
Udik Abdullah,  Hak Isteri dan Kasih Sayang  Suami (Bandung: Mujahid Press, 2008) 

h. 11. 
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Terjemahnya:  

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
6
 

 

Selanjutnya firman Allah dalam  QS an-Nisa/4: 1 yang berbunyi:  

                                        

                          ٌٌٌٌ

Terjemahnya:  

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
 7.

 

Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam agar menuju kebaikan 

personal dan religius, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang 

tinggi sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang khusus perkawinan 

yang bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.
8
 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

                                                           
6
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Penterjemah Al 

Quran,1971) h. 77. 
7
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h.406. 

8
Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum (Makassar: Humanities Genius, 2020) h. 2. 
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Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa 

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
9
 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahwasanya tujuan perkawinan tidak lain adalah 

kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam berumah tangga yang dilandasi kecintaan 

lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. Namun, kehidupan rumah 

tangga tidak selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada hal-hal 

yang menghendaki putusnya perkawinan karena apabila perkawinan tetap 

dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya. Oleh karenanya, agama 

Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 

untuk melanjutkan rumah tangga. 

Dalam undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, 

kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dibuat 

dalam catatan.
10

 

Namun tujuan ideal perkawinan baik menurut hukum nasional, hukum 

Islam dan hukum adat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sangat sulit 

diwujudkan bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang 

                                                           
 
9
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

(Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), h. 15. 
10

Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan itsbat nikah antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum, h. 6. 
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tidak bahagia. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak tidak terpenuhinya hak 

yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak, atau 

karena alasan lain yang dapat menimbulkan perselishan di antara keduanya secara 

terus menerus, tidak mustahil buntut dari perselisihan tersebut akan mengarah 

pada putusnya perkawinan
11

. 

Meskipun pada realitanya perkawinan merupakan perjanjian yang sangat 

kuat (mitsaqan ghaliza) yang mengikat lahir batin suami istri yang saling 

mencintai dan menyayangi dan sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bahwa 

setiap insan akan menikah dan berniat akan menikah sekali seumur hidup saja dan 

tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai atau memilih untuk 

hidup sendiri. Namun pada kenyataannya justru tidak demikian. Tidak sedikit 

pasangan suami istri yang harus memilih berpisah alias bercerai disebabkan faktor 

ketidakcocokan dalam sejumlah hal atau berbeda persepsi dan pandangan hidup, 

paling tidak menjadi penyebab terjadnya perceraian.12. 

Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian 

permasalahan rumah tangga antara suami dan istri dan sekaligus hal yang 

menyakitkan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dalam hadist nabi Muhammad 

saw: 

لُ اللهِ صهى الله عهٍّ ٔضهى : ابَْغَضُ انْحَلَالِ انِىَ اللهِ انط لَاقُ  لاَلَ   :لاَلَ                                             ْٕ رَضُ

ٍُ يَاجَُّ  دَ, إبْ ْٔ دَ ْٕ اُِ ابَُ َٔ صَحَُّ  )رَ  انْحَاكِىُ( َٔ

Artinya:  

Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.
 13

 
                                                           
11

Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6. 
12

Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, h. 6. 

13
Al-Imam Muhammad  bin Ismail Al-Asqalani, Subulussalam (Bandung : Dahlan) Jilid 

3, h.168. 
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Adapun masalah perceraian dalam hukum di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 junto Pasal 

113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena 

kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.
14

 Putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 

cerai.
15

. 

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) dijelaskan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 

Ini memiliki arti upaya pedamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih 

dahulu dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih.
16

  

Adapun upaya perdamaian tidak menemui hasil, maka hakim harus 

melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. 

Dalam putusnya perkawinan selalu ada akibat hukum yang telah 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan hak-

hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak. 

                                                           
14

Martiman Prodjo Hamidjojo, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: CV Karya 

Gemilang, 2011), h. 82. 

15
Martiman Prodjo Hamidjojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 173. 

16
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Surat Keputusan 

Nomor 1959 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021‟ tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, diakes melalui https://badilag.mahkamahagug.go.id 

Tanggal 7 Juli 2023. 

https://badilag.mahkamahagug.go.id/
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Sebagai sebuah institusi peradilan. Pengadilan Agama berperan penting dalam 

jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini tertuang dalam 

Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam proses mengadili 

hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 

memperoleh keadilan.
 17

  

Hal ini diperkuat dengan surat Keputusan Direktur Jendral Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 

2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca 

Perceraian yang menjelaskan di antaranya harus tersedianya aksebilitas informasi 

bagi perempuan yang akan mengajukan perceraian, ketersediaannya blanko 

gugatan yang memungkinkan perempuan mengajukan tuntutan terkait dengan 

akibat-akibat perceraian, penerapan hakim aktif dan pasif dalam penanganan 

perkara dan pelaksanaan putusan eksekusi yang sederhana sehingga 

memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera.
18

 

Dalam lampiran surat keputasan Dirjen Badilag tersebut juga 

menjelaskan akibat dari perceraian dan hak yang diperoleh perempuan jika terjadi 

perceraian.  

Adapun akibat percerian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

                                                           
17

Farin Munazah, Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Artikel, diakses 

melalui www.pa.brebes.go.id Tanggal 7 Juli 20203). 

18
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Surat Keputusan 

Nomor 1959 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021” tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, diakes melalui https://badilag.mahkamahagug.go.id 

Tanggal 7 Juli 2023. 

http://www.pa.brebes.go.id/
https://badilag.mahkamahagug.go.id/


8 

 

 

 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:  

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

anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.  

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut.  

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
19

 

 

Sedangkan pemenuhan hak istri jika terjadi perceraian sebagaimana 

diatur dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian terjadi 

karena talak maka kewajiban bekas suami memberikan mutah, iddah, nafkah 

maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa 

iddah atau menurut putusan pengadilan, pelunasan mahar yang terutang dan biaya 

pemeliharaan anak jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak.
20

 

Sedangkan dalam perkara Cerai Gugat (cerai yang diajukan oleh istri) 

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Tugas bagi Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iyah dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah 

kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban 

pembayaran nafkah tersebut di dalam amar putusan.
21

 

Namun muncul permasalahan apakah pemenuhan hak perempuan dan 

anak pasca perceraian sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, khusus para 

                                                           
19

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2012), h.15. 

20
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Mahkamah 

Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015),  h. 71. 

21
SEMA Nomor 2 Tahun 2019, diakeses melalui https:/jdih.mahkamahagung.go.id/ 

Tanggal 7 Juli 2023. 
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hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Jika sudah 

dilaksanakan apakah pelaksanaan putusan tersebut ditaati dan dipatuhi oleh kedua 

belah pihak ? Jika iya apa yang membuat para pihak mentaati putusan tersebut dan 

jika tidak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan tersebut ? dan 

bagaimana dampak yang dirasakan terhadap putusan tersebut ?. 

Berdasarkan observasi awal penulis dilapangan melalui Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Raha, ada beberapa perkara cerai 

talak yang tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu 

perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA Rh dimana hakim dalam amar putusannya 

mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dan pemohon sanggup membayar 

seluruh tuntutan termohon berdasarkan hasil kesepakatan antara pemohon dan 

termohon di ruang mediasi dengan mediator yaitu pemenuhan nafkah madiyah 

(lampau), sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak bulan Desember 2020 

sampai dengan bulan Juli 2021, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta 

lima ratus rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat 

juta lima ratus ribu rupiah), mut‟ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 

gram (23 karat) dan pemenuhan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya  

sejumlah Rp2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan 

dan kesehatan dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan 

seluruh pembebanan tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan 

hakim. Namun faktanya dilapangan tidak ditunaikan oleh Pemohon .
22

 

                                                           
22

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, (SIPP) Pengadilan Agama Raha, 7 Agustus 

2023. 
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Selanjutnya perkara 164/Pdt.G/2022/PA Rh, majelis hakim dalam amar 

putusannya mengabulkan permohonan cerai talak pemohon, dan menghukum 

pemohon untuk membayar pemenuhan nafkah madiyah (lampau), sejumlah 

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 

3.000.000,- (tiga jutah rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta 

rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 

biaya mut‟ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah 1 

(satu) orang anak umur 7 tahun sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % 

setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan seluruh pembebanan tersebut 

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan hakim, namun fakta 

penelusuran dilapangan tidak ditunaikan oleh pemohon.
23

 

Putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan 

dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan, terutama berkaitan dengan adanya hak yang harus dipenuhi mantan 

suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kondisi anak harus tetap terjaga 

agar tidak menjadi korban perceraian orang tuanya, seperti kehilangan hak nafkah, 

hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, kedudukan Pengadilan Agama menjadi penting sebagai sarana 

yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan 

material bagi anak secara adil dari kedua orang tuanya meskipun telah berpisah. 

                                                           
23

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Raha, 7 Agustus 

2023. 
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Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka akan timbul akibat 

hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah: 

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

anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
24

 

Berdasarkan problematika diatas, penulis perlu untuk mengaji dan 

meneliti serta membahas sejauh mana efektivitas putusan hakim terhadap hak 

perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha; 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun Fokus Penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Efektivitas Putusan Hakim. 

b. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah :  

                                                           
24

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara 2012), h. 15.  
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a. Efektivitas Putusan hakim merupakan suatu keterangan atau ukuran hasil 

suatu pelaksanaan atau keberhasilan untuk dapat mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan dan diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak, 

b. Hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah hak dalam pemberian 

nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istrinya dan 

anaknya sebagai berikut: 

1) Nafkah madiyah (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang 

dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan 

istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan. 

2) Nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib 

diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak 

selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu) kecuali jika 

mantan istrinya melakukan nusyus (pembangkangan). 

3) Mutah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada mantan yang 

diceraikannya sebagai penghibur atau penyenang hati. 

4) Nafkah anak adalah pembayaran berkala dan berkelanjutan yang 

dilakukan oleh orang tua untuk keuntungan finansial seorang anak 

setelah berakhirnya pernikahan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka pokok masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Efektivitas Putusan 

Hakim terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan 
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Agama Raha ?. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub permasalahan 

antara lain sebagai berikut; 

1. Bagaimana realita putusan hakim terhadap hak perempuan dan anak pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Raha ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim terhadap hak perempuan 

dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha ? 

3. Bagaimana dampak pelaksanaan putusan hakim terhadap hak perempuan 

dan anak pasca perceraian ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bagian bahan bacaan terhadap literatur yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan telah 

ditemukan berbagai uraian dan analisa dalam bentuk buku, jurnal maupun dalam 

bentuk hasil penelitian seperti tesis, disertasi dan artikel hukum yang relevan 

dengan judul proposal penulis yaitu”Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha” 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak. Buku ini ditulis oleh 

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M.Hum, M.M, tahun terbit Agustus 

2023. Buku ini membahas tentang Hukum Jaminan Perlindungan 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian karena Cerai Talak dan Cerai Gugat 

serta Hak-Hak Perempuan dan Anak yang terabaikan hak-hak mendasarnya 

secara manusiawi dari pasangan hidup mereka.  
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2. Artikel yang ditulis oleh Murniasih, dalam artikelnya Perlindungan Hak-

Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian menurut peraturan perundang-

undangan menjelaskan tentang perlindungan hak-hak perempuan serta anak 

pasca perceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam antara lain nafkah 

mutah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar terhutang serta seperdua harta 

bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh 

Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak 

pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

serta Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah hadhanah yaitu biaya 

pemeliharaan serta pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab ayahnya. 

Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan pengadilan menyatakan 

bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya 

tersebut juga menjadi tanggung jawab perempuan selaku ibu dari anaknya. 

Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut 

merupakan manifestasi dari kewajiban orang tuanya sebagaimana diatur di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

3. Artikel Sitti Hilmiah dalam artikelnya Efektifitas pelaksanaan tanggung 
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jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian” menjelaskan 

efektivitas pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah 

perceraian yang berkaitan dengan pembebanan dengan nafkah anak yang 

bertujuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak serta untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pelaksanaan 

tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian. Bahwa 

efektivitas pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah 

perceraian belum berjalan secara baik dan efektif. Faktor yang menjadi 

penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi. 

4. Jurnal Putriwidia yang berjudul Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca 

Perceraian menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena putusan 

pengadilan mengakibatkan beberapa akibat hukum diantaranya berupa 

pembebanan kewajiban membayar nafkah iddah, mutah dan nafkah anak 

yang dibebankan kepada suami, sehingga ketika putusan pengadilan tidak 

dijalankan secara sukarela dan mencari solusi agar putusan tersebut bukan 

hanya keadilan semu tetapi dapat menjamin keadilan dan kemanfaatan dari 

putusan tersebut secara real. Dalam hal putusan tentang kewajiban mantan 

suami tidak dijalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya 

permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memeriksa 

perkara tersebut. 

5. Jurnal Bahjah Zal Fitri yang berjudul Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar 

menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca 
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perceraian tidak terpenuhi secara efektif karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya kurangnya keasadaran suami yang enggang untuk 

memenuhi putusan pengadilan, fakfor ekonomi dan faktor tidak adanya 

regulasi yang tegas yang mengatur adanya sanksi bagi suami jika tidak 

memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui realita putusan hakim terhadap hak perempuan dan 

anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha. 

b. Untuk menganalisa proses pelaksanaan putusan hakim terhadap hak 

perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha. 

c. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan putusan hakim terhadap hak 

perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan teori atau konsep 

dan ilmu pengetahuan tentang efektivitas putusan hakim terhadap hak 

perempuan dan anak pasca perceraian. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

mutu dan kinerja hakim serta sebagai referensi hakim dalam memutuskan perkara 
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perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat sehingga pemenuhan hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilaksanakan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan 

Tujuan akhir dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya dalam suatu kasus, yaitu 

bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan 

agar segala yang ditetapkan itu direalisasikan jika perlu, dengan paksaan. 

Putusan hakim, atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan, 

merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang 

berperkara guna menyelesaiakan sengketa diantara mereka dengan sebaik-

baiknya.
1
 

Putusan (Bld: vonnis, Vonnis een uitspreken; Ing: verdict, 

decision;Lat:veredictum) adalah kesimpulan atau ketetapan (judgmen) hakim 

untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.
2
 

Definisi lainnya putusan adalah pernyataan oleh hakim yang diucapkan 

di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.
3
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (11) 

putusan pengadilan didefinisikan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

                                                           

 
1
Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT Rineka Cipta,   

2004), h. 124. 

 
2
M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim (Yaogyakarta: UII Press, 2014), h. 

13. 

  
3
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 

2022), h. 201. 

18 
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pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan 

Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 memberi 

definisi tentang putusan sebagai berikut “Putusan adalah keputusan pengadilan 

atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
4
 

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah suatu pernyataan 

oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan 

dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para 

pihak 
5 

Menurut Lilik Muliyadi, Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan 

oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 

melalui proses dan prosedural hukum acara pidana yang pada umumnya berisikan 

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat 

dalam bentuk tertulis dan bertujuan menyelesaikan masalah.
6
 

Menurut Soeparmono, Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai 

pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi 

wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk 

menyelesaikan perkara. 

Untuk membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan 

kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim 

                                                           
4
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama 

https://www.dpr.go.id tanggal 7 Juli 2023. 

5
Sudikmo Martokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, h. 174. 

6
Lilik Mulyadi, Upaya-Upaya Hukum Pidana dalam Hukum Positif dan 

Perkembangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 15. 

https://www.dpr.go.id/
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harus mengetahui duduk perkara sebenarnya dan peraturan hukum yang akan 

ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun 

peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat. 

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh 

kecermatan dan kehati-hatian.
7
 Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa 

dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk 

mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan 

mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan 

hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup relevan sebagai dasar dari 

kesimpulan dan ketetapan hakim (ground of jadgment) agar tidak dikualifikasi 

sebagai onvoldoende gemotiverd (kurang pertimbangan hukum) yang 

menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pegadilan lebih tinggi
.8 

 Kata Putusan adalah mahkota hakim, merupakan jargon yang sering 

didengar, tidak hanya di kalangan yuris dan akademisi namun juga masyarakat 

awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam 

pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai bahwa harga diri dan wibawa 

seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Putusan merupakan 

potret dari profesionalisme hakim dalam memutus perkara.  

                                                           
7
Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021), h.23. 

 
8
Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses Eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, h. 24. 
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Sydnei Simith pernah mengatakan bahwa” nations fall when judges are 

injust” yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika hakim memutus dengan 

tidak adil.
9
 

Begitu sangat pentingnya arti dan kedudukan sebuah putusan yang 

kemudian melambangkan mahkota hakim, maka hakim yang pada akhirnya akan 

selalu dituntut agar senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang 

dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya, bahkan disaat kondisi tertentu 

seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum  (Hukum dalam 

artian undang-undang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau 

mempresentasi nilai-nilai keadilan, dan karena hakim dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata atau 

butir-butir perjanjian para pihak. Hakim lebih jauh, merupakan mulut kepatutan, 

keadilan, kepentingan umum dam ketertiban umum. 

2. Asas-Asas Putusan Pengadilan 

Asas-asas putusan hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 

Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci 

Berdasarkan asas ini, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus 

berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak 

memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup 

pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgemen). Alasan-

                                                           
9
Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, h.24.  
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alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal 

tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau 

doktrin hukum. 

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 1999 dan dalam pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala keputusan 

pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu 

yang disangkutkan dengan perkara yang putus atau berdasarkan hukum tertulis 

maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 Ayat (1) 

HIR, hakim karena jabatan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang 

berperkara.
10

 

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, dan dalam pasal 28 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, memerintahkan 

hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat.
11

 

b. Wajib  mengadili seluruh bagian gugatan 

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) 

                                                           
10

 Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses Eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, (Bandung : Penerbit Nuansa Cendikia, 2021), h. 24. 

11
Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses Eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, h. 25. 
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RBg, dan pasal 50 Rv, Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan 

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh memeriksa dan 

memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili 

yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.
12

 

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan 

Putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. 

Larangan ini disebut ultra petitum partium. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 

ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) dan pasal 50 Rv. Pada asas ini, hakim tidak boleh 

mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat sehingga bisa dianggap telah 

melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui 

wewenangnya (beyond the power of his authority). apabila suatu putusan 

mengadung ultra petitum maka harus dinyatalan cacat (invalid) meskipun hal ini 

dilakukan hakim dengan baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan 

umum (public interest). Hal ini mengingatkan bahwa pengadilan hanyalah sarana 

penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan 

para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (public interest). 

R.Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak 

semata mata dimana hakim bertindak pasif. 
13

 

d. Diucapkan di muka umum 

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka  untuk 

                                                           
12

Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses Eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, h. 25. 

13
R.Soeporno, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta: PT Pradiya Paramita, 

1994), h. 92. 
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umum atau dimuka umum, ditegaskan dalan pasal 20 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu semua 

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum.
14

 

Prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada 

pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di 

ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan. 

Prinsip keterbukaan tidak terlepas dari kebebasan mendapatkan informasi 

(the freedom of information) karena setiap orang atau warga negara berhak untuk 

memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman (judicative power) yang tidak lain adalah pelaksanaan kekuasaan 

negara dibidang peradilan (judicial power of the state) dalam menyelesaikan suatu 

perkara.
15

 

e. Putusan harus tertulis 

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Tiap putusan pengadilan 

harus ditandatangani oleh ketua serta hakim dan panitera yang ikut serta 

bersidang”. 

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta otentik yang 

memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak 

berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata otentik, putusan harus dibuat secara 

                                                           
14

Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses Eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, h. 26.  

15
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tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16

 

3. Jenis-jenis Putusan 

Putusan hakim, atau lazim disebut dengan putusan Pengadilan diatur 

dalam pasal 185 HIR, pasal 19 Rbg dan pasal 46-48 Rv. Putusan hakim atau 

putusan pengadilan tersebut, dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim 

yang diklasifikasikan dalam jenis putusan. 

a. Putusan Akhir  

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di 

persidangan, melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum 

menempuh semua tahapan pemeriksaan
.17 

b. Putusan Sela 

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses 

pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan
.18 

Adapun putusan sela ada beberapa bentuk yang berbeda dan masing-

masing memiliki ciri-ciri khusus: 

a. Putusan Preparatoir (repratoir vonnis) adalah merupakan putusan persiapan 

akhir tanpa ada pengaruh terhadap hukum perkara atau putusan akhir, seperti 

putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang 
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sendiri (si pemberi kuasa itu untuk menghadap sendiri dipersidangan).
19

 

b. Putusan interlucutioir (interlucutioir vonnis) adalah putusan sela yang dapat 

mempengaruhi bunyi putusan akhir,
20

 seperti pemeriksaan saksi, putusan untuk 

mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan, 

sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan  

c. Putusan Provesional adalah putusan yang menjawab tuntutan Provesional, 

yaitu putusan yang disebabkan adanya hubungan dengan pokok perkara dapat 

menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang 

berperkara, misalnya putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk 

memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan 

belum menghasilkan putusan akhir.
21

 

d. Putusan insidentil (insindentiele vonnis) adalah putusan yang berhubungan 

dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan 

prosedur peradilan biasa putusan insidentil ini belum mempunyai hubungan 

dengan pokok perkara, sebagai contoh putusan yang membolehkan seseorang 

ikut serta dalam perkara “voeging”, “vrijwaring”atau “tussenkomse”.
22

 

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat 

putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut : 
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a. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan 

gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil 

sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. 

b. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon 

tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat 

hadir dan mohon putusan. 

c. Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat 

dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. 

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi 

sebagai berikut: 

(1) Putusan tidak dapat diterima gugatannya (Niet Onvankelijk Verklaar) yaitu 

putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan 

penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan 

penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan 

tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. 

Alasan-alasan tidak diterimanya gugatan penggugat atau gugatan 

penggugat tidak memenuhi syarat hukum baik formil maupun materil adalah : 

(a)  Gugatan tidak berdasarkan hukum 

(b)  Gugatan kabur 

(c)  Gugatan masih premature 

(d)  Gugatan Nebis in idem 

(e)  Gugatan error in persona 

(f)  Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) 
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(g)  Pengadilan tidak berwenang mengadili. 

(2) Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan 

setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat 

tidak terbukti. 

(3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak 

menerima selebihnya. 

(4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang 

ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut : 

(1) Putusan Declaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan 

tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.  Dalam putusan ini 

dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada 

pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan seperti 

ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya tentang pengangkatan 

anak.
23

 Putusan declaratoir bersifat menetapkan tentang keadaan hukum, 

tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam 

amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu 

ada atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu 

keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. 

(2) Putusan Konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau 

menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum 

sebelumnya. Misalnya putusan tentang pembatalan suatu perjanjian, 
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menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dalam putusan 

konstitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena 

dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama 

terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Sebagai contoh amar putusan 

constitutif adalah “menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus 

karena ……….” 

(3) Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada 

salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu 

kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.
 24

 Dalam putusan ini hak 

perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di 

muka sidang pengadilan, dalam putusan condemnatoir ada pembenaran 

hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak 

ada pengakuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.
 
 

4. Teknik Pengambilan Putusan 

Untuk mewujudkan sebuah keputusan pengadilan yang berkeadilan 

terdapat hal yang penting dan strategi mesti dilalui oleh para hakim yaitu 

tehnik pengambilan keputusan, adapun beberapa tahap pengambilan 

keputusan yang mesti dilalui yaitu: 

a. Perumusan Masalah Pokok Sengketa 

Pokok sengketa merupakan hal yang kursial yang mesti di ketahui oleh 

hakim, bermula dari pokok-pokok yang di jadikan persengketaan oleh kedua 
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belah pihak.
25

 Dalam hal ini hakim dapat menggali informasi yang 

disampaikan para pihak dalam persidangan yang termuat dalam surat 

gugatan, jawaban, replik dan duplik begitu juga halnya proses jawab 

menjawab para pihak dalam persidangan dapat memperoleh kepastian dalam 

peristiwa konkret yang sedang dipersengketakan, yang dikenal pokok perkara 

dan menjadi fokus perhatian pada pemeriksaan selanjutnya. 

b. Pengumpulan Data untuk Menemukan Fakta Konkret 

Pemeriksaan perkara adalah menemukan bukti konkrit. Prosedur yang 

ditempuh adalah hakim dapat merumuskan pokok perkara dalam pokok 

sengketa, hakim kemudian menentukan pihak pertama yang akan dibebani 

pembuktian yang mendalihkan bahwa dirinya punya hak. Berdasarkan 

pembuktian ini hakim punya data dari pembuktian yang secara tertulis, 

keterangan saksi, bahkan dari hasil penalaran beberapa fakta untuk diolah 

guna menemukan fakta atau peristiwa yang diangap benar atau salah. Setelah 

fakta-fakta diperoleh dari alat-alat bukti kemudian dianalisis dari segi kolerasi 

(saling berkesesuaian) dan konsitensi (tidak saling bertentangan). Dan 

kemudian seluruh fakta-fakta yang bersumber dari alat buki sewajarnya 

dipertimbangkan secara komprehensif agar dapat dikualifikasi mana fakta 

yang diangap benar dan mana yang tidak benar.
26
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c. Penemuan Hukum 

Setelah melalui serangkaian prosedur akan ditemukan fakta-fakta yang 

dianggap benar, langkah berikutnya dilakukan oleh hakim adalah penemuan 

hukum. Menemukan hukum yang dimaskud tidak sekedar mencari peraturan 

perundang-undangan untuk diterapkan dalam peristiwa atau fakta yang 

dianggap benar, melainkan dalam melakukan pertimbangan hukum selalu 

memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan memperhatikan aspek 

keadilan.  

d. Pengambilan kesimpulan 

Apabila penemuan dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, 

maka langkah selanjutnya dituangkan dalam putusan. 

5. Fungsi Putusan Pengadilan 

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 

umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hakim murni). 

Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. 

Berikut beberapa fungsi putusan hakim: 

a. Fungsi kontrol sosial  

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. 

Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang 

diajukan para pihak sampai pada tahap tertentu, beberapa putusan hakim dengan 

pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang 

konsisten dan bersesuian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim  akan 

menjadi semacam kontrol sosial karena menjadi patron bagi masyarakat dalam 
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bertindak dan berinteraksi satu sama lain. 

b. Fungsi menyelesaikan sengketa (settele the dispute) 

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan 

sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa 

tidak sekedar memutuskan persengketaan diantara para pihak, melainkan juga 

memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan 

kemanfaatan bagi para pihak. 

c. Fungsi memadukan (integrating)  

Berbagi kepentingan Putusan hakim berfungsi memadukan dan 

menyelaraskan berbagi kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan 

mungkin  pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, 

hukum (melalui putusan hakim) berfungsi sebagai instrument yang 

menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkup suatu kasus. 

d. Fungsi pembaharuan  

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada 

tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan 

praktis dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui 

kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi 

dengan perasaan keadilan di masyarakat. 

Dalam tatanan praktis, putusan hakim berfungsi memperbaharui perilaku 

dan nilai hidup yang hidup dimasyarakat. Pembaharuan perilaku dan nilai itu lebih 

disebabkan oleh tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan terwujudnya keadilan. 

Nilai tertentu yang saat ini hidup di masyarakat mungkin tidak sesuai lagi dengan 
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tuntutan yang ada, karena itu perlu adanya perubahan, salah satunya melalui 

putusan pengadilan. 

e. Fungsi perekayasa sosial (social engineering) 

Fungsi perekayasa sosial berkaitan dengan suatu sistem kemasyarakatan 

yang lebih konstruktif. Putusan hakim di sini dapat dipandang sebagai sebuah 

grand design tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan 

menuju pada suatu pola hubungan yang jauh lebih baik. 

Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat ke depan. 

Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu grand design dalam 

konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu 

menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.
27

 

6. Kekuatan Putusan Pengadilan 

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara 

perdata mempunyai tiga macam kekuatan yang mencakup tiga hal: 

a. Kekuatan Mengikat 

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya kepada 

pihak-pihak berperkara, tetapi juga pihak lain. Putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat digangu gugat. Putusan 

yang demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (bindende krcht) dan 

karenanya apa yang diputus oleh Pengadilan harus dianggap benar. 
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b. Kekuatan Pembuktian 

Putusan Pengadilan adalah akta otentik yang dibuat secara tertulis dengan 

bersumber pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum 

acara. Putusan Pengadilan memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila di 

jadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. 

c. Kekuatan Eksikutorial 

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, 

baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bagi pihak 

yang dinyatakan kalah dan tidak melaksanakan isi putusan tersebut secara  

sukarela.
28

 

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian 

1. Pengertian perceraian 

Kata cerai dalam kamus diartikan pisah, putus hubungan sebagai suami 

istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Dalam istilah fiqih disebut talaq atau 

furqoh, kata talaq ialah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sedangkan 

furqah artinya bercerai lawan dari kumpul.
29

 

Perkataan talak dalam istilah fikih mempunyai dua arti yaitu arti umum 

dan arti khusus. Talak dalam arti umum yaitu segala bentuk macam perceraian 

baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian 
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karena meninggalnya salah seorang dari sumi atau istri. Sedangkan talak dalam 

arti khusus yaiu talak yang dijatuhkan oleh pihak suami.
30

 

2. Macam-Macam Perceraian 

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan 

pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal 

jenis gugatan perceraian, yakni : 

a. Cerai Talak, yaitu suami (Pemohon) mengajukan permohonan kepada 

pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri 

berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan 

mengikrarkan kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan 

permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan pengadilan 

agama. 

b. Cerai Gugat, adalah pembatalan atau penghapusan akad perkawinan yang 

diajukan oleh pihak istri kepada hakim. Cerai Gugat diputuskan oleh hakim 

atau qadi (hakim) setelah mendapatkan pengaduan dari pihak istri dengan 

bukti-bukti atau alasan-alasan yang dibenarkan syara‟.
31

 

Dari kedua jenis talak ini, ada produk cerai talak yang disebut talak raj‟i  

untuk rujuk tidak harus melalui akad nikah baru. Rujuk dalam talak raj‟i cukup 

dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan istrinya dan tentu lewat 

lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).
32

 Sedangkan produk cerai gugat disebut 
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talak bain, ada dua jenis talak bain yaitu talak bain sughra (kecil) yang 

kemungkinan bisa rujuk dengan akad nikah baru dan talak bain qubra (besar) 

yang tidak mungkin rujuk lagi, dalam talak bain kubro terdapat lian dan dzihar. 

Lian artinya sumpah seorang suami dan istri bahwa satu sama lain telah berzina, 

jadi masing-masing pihak telah siap dengan konsekwensi dan azab dari Allah 

apabila mereka benar berbohong. Sedangkan dzihar adalah tindakan suami yang 

mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Dalam syariat sama saja 

dengan mencampuri ibunya. 
33

 Oleh karena itu lian merupkan perbuatan yang 

harus diceraikan dengan talak bain kubro. 

3. Alasan-Alasan Perceraian 

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami istri 

untuk bercerai. Tentu saja alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat istri 

mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan cerai talak di 

Pengadilan Agama. Alasan-alasan ini diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni 

sebagai berikut:  

a. Suami atau istri berbuat zina, mabuk, pemadat, penjudi yang susah 

disembuhkan 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 5 (lima) tahun atau lebih 

setelah perkawinan dilangsungkan. 

c. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya pasangannya. 

d. Salah satu pihak tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri 

karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya; 

e. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk 

rukun kembali. 
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f.  Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang diucapkan saat ijab kabul 

pernikahan. 

g. Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang mengakibatkan 

ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun.
34

 

 

Tetapi ada juga alasan-alasan yang lebih dikenal oleh masyarakat secara 

umum dalam proses perceraian tersebut yaitu: 

1) Munculnya Perbedaan Prinsip dan Ketidakcocokan. 

Alasan ini paling sering diungkapkan para pasangan suami istri yang 

bercerai dan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Apabila pasangan 

suami istri membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil yang terjadi 

dalam rumah tangganya pada akhirnya konflik tersebut tidak bisa dipecahkan.
35

 

2) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 

Alasan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan 

menjadi alasan paling utama pasangan untuk memilih jalan perceraian. Alasan 

perceraian karena KDRT sering terjadi di Indonesia, kekerasan yang terjadi 

bisa berupa fisik ataupun mental yang dialami pihak suami ataupun pihak istri. 

Penyebab kekerasan tersebut dapat  diindentifikasi karena faktor gender dan 

patriarki, relasi kuasa yang menyimpang, dan role modeling (perilaku hasil 

meniru.
36

. 

3) Perselingkuhan atau Orang Ketiga 

Adanya perselingkuhan karena adanya orang ketiga menjadi pemicu 
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utama perceraian. Biasanya hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa jenuh 

atau pasangan kurang diperhatikan pasangannya, sehingga mencari sosok 

pasangan yang bisa membuatnya nyaman. Kehadiran orang ketiga dalam 

rumah tangga seperti benalu yang akan merusak, bahkan menghancurkan 

keberlangsungan hidup rumah tangga seseorang.
37

 

4) Komunikasi tidak lancar. 

Faktor komunikasi memang masalah yang sebenarnya bisa diatasi, tetapi 

karena kurangnya pengertian dan kesibukan yang terjadi di antara kedua belah 

pihak menjadikan masalah komunikasi menjadi penyebab perceraian. Misalnya 

kurang terjalin hubungan harmonis antar suami dan istri sehingga 

mengakibatkan pasangan enggan untuk terbuka dan berbagi lagi, saat ada 

masalah yang seharusnya dibicarakan bersama maka masalah tersebut hanya 

dipendam sendiri saja.
38

 

5) Masalah Ekonomi 

Persoalan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kadang menjadi 

penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami 

tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, selain itu penghasilan istri yang 

besar sehingga tidak menghargai penghasilan suami kadang menjadi pemicu 

terjadinya perceraian. Masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga 

seharusnya disikapi dengan baik oleh kedua belah pihak namun karena tidak 

bisa disikapi akhirnya berujung pada perceraian. 
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6) Perbedaan Pola Asuh Anak 

Pola asuh anak yang sering kali berbeda, tidak jarang yang menimbulkan 

pertengkaran, karena seringnya terjadi perbedaan maka sering pula terjadi 

pertengkaran, dikarenakan masalah inilah biasanya pasangan merasa tidak 

cocok dan memutuskan untuk mengakhiri  rumah tangga mereka.
39

 

Itulah beberapa alasan perceraian rumah tangga yang sewaktu-waktu bisa 

mengancam kehidupan dan pasangan. Ada baiknya apabila pasangan selalu 

menjaga keharmonisan dan tetap menjalin komunikasi supaya keutuhan keluarga 

tetap terjaga. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pernikahan yang harmonis  

membutuhkan kerja sama yang baik, bukan hanya satu pihak, tetapi dari kedua 

belah pihak dalam hal ini suami istri. 

4. Akibat Perceraian 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 

41 menyebutkan bahwa:  

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

anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut.  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
40
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah: 

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali 

bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh : 

a) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu. 

b) Ayah. 

c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah. 

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 

e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. 

f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari 

ibu bapak. 

3) Apabila Pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan 

rohani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan 

kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pula. 

4) Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan 

Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d). 

5) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut 

padanya.
41

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak 

Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 menyatakan dalam hal terjadi 

pemisahan antara kedua orang tuanya anak tetap berhak: 

(1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang 

tuanya. 

(2) Mendapatkan pengasuhan. Pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk 

proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, 

bakat dan minatnya. 

(3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan  

(4) Memperoleh hak lain.
42
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C. Tinjauan Umum Tentang Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian 

1. Nafkah Madiyah 

Nafkah secara etimologi merupakan sarapan dari “al Infaq” yang 

bermakna mengeluarkan adapun nafkah secara terminologi pemenuhan segala 

kebutuhan yang menjadi tanggungan seseorang baik berupa sandang, pangan, 

maupun papan.  

Ibnu Arafah mendefinisikan nafkah yaitu pemenuhan segala sesuatu yang 

menjadi kebutuhan menurut kebiasaan yang berlaku oleh penanggung semasa 

hidupnya. Disebut dengan nafkah sebab kebutuhan yang ditanggung merupakan 

barang konsumtif yang cepat habis sesuai dibutuhkannya
43

 

Sedangkan definisi nafkah madiyah (nafkah lampau) diartikan sebagai 

nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh suami pada istri 

saat keduanya terikat oleh perkawinan yang sah. Nafkah akan menjadi hutang, 

kalau tidak dibayarkan atau ditunaikan oleh suami. Jumhur ulama berpendapat 

bahwa nafkah berubah menjadi utang semenjak menjadi kewajiban dan suami 

menolak untuk melaksanakannya.
44

  

Ketika nafkah tersebut stutusnya menjadi hutang, maka kewajiban 

seorang suami untuk melunasinya dan cara melunasinya adalah dengan 

membayarnya atau atas dasar kerelaan istri sehingga hutang tersebut lunas. Dan 

sebaliknya jika tidak melunasinya, maka nafkah utang tersebut dapat dimintakan 

oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah madiyah atau nafkah 
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lampau. Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu hukum yang pasti 

dalam Islam hal ini tercantum dalam QS.al-Baqarah/2:233. 

                                         .  …..   

Terjemahnya: 

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya.
45

 

Perihal hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam hal nafkah 

telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan 

Tahun 1974 pasal 34 yang berbunyi: 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;  

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

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

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
46

 

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII perihal 

kewajiban suami dalam hal nafkah dan istri yang tertuang dalam pasal 80 yaitu: 

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

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

suami istri bersama.  

2) Suami melindungi istrinya dan memberikan segala susuatu  keperluan  hidup 

berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya. 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan  memberikan 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, 

nusa dan bangsa. 

 4) Sesuai dengan pengasilannya, suami menaggung nafkah, kiswah dan tempat 

kediaman bagi istri . 

5) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.  

6) Biaya pendidikan bagi anak. 
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7) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 

diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 

8) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

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

9) Kewajiaban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya 

nusyuz.
47

 

 

2. Nafkah Iddah 

a.  Pengertian Iddah 

Kata iddah  dalam buku  al-mu‟jam al-Wasith berasal dari al-idd dan al 

isha‟ yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang 

perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. 

Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan 

setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu 

adakalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau 

dengan bilangan bulan.
48

 

Sedangkan makna iddah dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu 

yaitu sebuah nama bagi suatu masa yang telah ditetapkan oleh agama sebagai 

masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perpisahan baik berpisah lantaran di 

tinggal mati atau diceraikan suaminya, dan di saat itu ia tidak diperbolehkan 

menerima pinangan, menikah, atau menawarkan diri kepada lak-laki lain untuk 

menikahi hingga masa iddahnya selesai.
49
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b. Tujuan dan Kegunaan Masa Iddah 

Tujuan dan kegunaan masa iddah adalah sebagai berikut: 

1) Untuk memberi kesempatan kembali dengan berpikir kembali dengan 

pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga 

yang panas dan demikian keruhnya sehingga menyebabkan perkawinan 

mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan 

suami dapat merujuk istrinya kembali dan begitu pula istri diharapkan 

tidak menolak suaminya. Sehingga hubungan pernikahan mereka dapat 

diteruskan kembali. 

2) Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah ini diadakan untuk 

rasa berkabung atas kematian suami. 

3) Untuk mengetahui apakah dalam massa iddah yang berkisaran tiga atau 

empat bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini 

penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si 

anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang 

bersangkutan.
50

 

c.  Macam-Macam Iddah 

Ada dua macam iddah yaitu iddah karena perceraian dan iddah karena 

kematian suami. 

1) Iddah karena Perceraian 

Iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing 

memiliki hukum sendiri. Penjelesannya sebagai berikut: 
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a) Perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi. 

Perempuan yang di ceraikan dan belum disetubuhi dia tidak 

wajib menjalani masa iddah. Hal ini dijelaskan dalam QS.Al-

Ahzab/33:49 sebagai berikut: 

                                   

                      

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-

Nya serta beramal dengan amalan syariat, jika kalian memiliki akad 

kepada istri-istri kalian yaitu ikatan pernikahan, kemudian kalian 

mentalak mereka sebelum bercampur dengan istri-istri kalian, maka tidak 

ada iddah yang engkau wajibkan bagi mereka.
51

 

 

b) Perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi 

Bagi Perempuan yang dalam katagori seperti ini, memiliki dua 

keadaan: 

(1) Perempuan dalam keadaan hamil, masa iddah baginya adalah 

sampai melahirkan kandungannya. Sebagaimana dijelaskan dalam 

QS.at-Thalaq/65:4. 

              ..      

Terjemahnya: 

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 

sampai mereka melahirkan kandungannya.
52

 

 

Ketentuan hukum ini didasarkan pada riwayat dari Miswari ibnu 

Makhramah tentang Subai‟ah Al Aslamiyyah yang tengah dalam keadaan nifas 
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setelah ditinggal mati oleh suaminya. Subai‟ah lalu menemui Rasulullah SAW. 

Dan meminta izin pada beliau untuk menikah lagi.  Beliau lalu mengizinkannya 

dan dia pun kemudian menikah.
53

 

(2). Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil, dalam keadaan seperti 

ini dia tidak luput dari dua kemungkinan, pertama dia masih 

menstruasi. Dalam keadaan ini iddahnya masih adalah tiga kali 

menstruasi. Allah berfirman QS.al-Baqarah/2:228. 

                  …ٌٌٌٌٌ

Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang hendak ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru‟.
54

 

Kata quru‟ disini lebih tepat diartikan dengan menstruasi, bukan suci. 

makna ini diperkuat sebuat hadis Aisyah, Aisyah menceritakan Ummu Habibah 

telah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah saw dan beliau 

menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari menstruasi, kedua tidak 

mengalami masa-masa menstruasi seperti anak kecil yang belum menstruasi atau 

perempuan dewasa yang sudah monopouse, masa iddah seperti ini adalah selama 

tiga bulan. 

2)  Iddah Karena Kematian 

Adapun jenis iddah yang kedua adalah iddah karena kematian suami. 

Dalam kasus  ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. 
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1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak dalam kondisi hamil 

Masa iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah 

melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal 

itu atau belum. Allah swt. berfirman, dalam QS.al-Baqarah/2:234  

                                

Terjemahnya: 

Dan dalam orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu yang 

meninggalkankan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu 

empat bulan sepuluh hari.
55

  

 

2) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil  

Masa iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. 

Allah swt telah berfirman dalam QS.at-Thalaq/65:4. 

              ..      

Terjemahnya: 

Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah 

sampai mereka melahirkan kandungannya.
56

 

 

Ketentuan hukum in didasarkan pada riwayat dari Al-Miswar ibnu 

Makhramah tentang Subai‟ah Al-Aslamiyyah yang tengah dalam keadaan nifas 

setelah ditinggal mati oleh suaminya. Subai‟ah lalu menemui Rasulullah saw dan 

meminta izin pada beliau untuk menikah lagi. Beliau lantas mengizinkannya, dan 

diapun menikah. 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa iddah masa tunggu istri 

yang telah ditalak maupun yang telah meninggal suaminya.  Iddah dalam perkara 

cerai talak hendaknya seorang suami tidak melarang istrinya untuk tinggal 
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dirumah kediaman bersama sampai masa iddahnya habis. Selama masa iddah 

seorang suami dilarang mengusir istrinya atau mengeluarkannya dari rumah 

tersebut. Selama masa iddah istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya 

seperti nafkah sebelum terjadinya peceraian, yaitu berupa, perumahan, pakaian 

dan makanan. 

Bagi istri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan-

alasan yang bisa dipertanggung jawabkan ia dianggap nusyuz. Istri yang nuzyus 

tidak berhak lagi menerima nafkah iddah atau hak iddahnya menjadi gugur. 

Nusyuz adalah sikap istri yang tidak menjalankan perintah suami berkaitan dengan 

perintah hal-hal yang wajar untuk diikuti oleh istri.  

Ketentuan yang menjelaskan istri nusyuz tidak berhak mendapatkan 

nafkah iddah diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 

bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia 

nusyuz. Ketentuan ini menegaskan bahwa istri yang telah melakukan nusyuz tidak 

dibenarkan mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian. Bahkan selama masih 

terikat hubungan perkawinan tapi istri nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah 

dari suaminya sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 80 ayat (7) Kompilasi 

Hukum Islam kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nusyuz.
57

 

Mengenai nafkah iddah bagi istri yang sedang dalam iddah talak bain ada 

yang berbeda pendapat dikalangan ahli fikih. Imam Abu Hanifah bahwa wanita 

yang sedang dalam iddah talak bain berhak atas nafkah seperti yang dia terima 
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sebelum terjadi perceraian, sebab selama masa iddah dia harus tetap tinggal di 

rumah suami. Imam Syafi‟i dan Imam Malik menyatakan wanita yang sedang 

iddah talak bain berhak mendapat nafkah penuh apabila dia dalam keadaan hamil, 

apabila tidak hamil ia berhak atas tempat tinggal saja. Imam Ahmad Ibn Hanbal 

berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain tidak berhak 

nafkah dan tidak berhak memperoleh tempat tinggal. 

Menurut ketentuan pasal 149 huruf  b Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas 

istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

3. Nafkah Mutah 

1.  Pengertian Mutah 

Mutah menurut bahasa berarti kesenangan. Sedangkan menurut istilah 

pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan yang 

melebihi mahar atau sebagai ganti mahar untuk menghibur hati perempuan dan 

mengganti rasa sakit akibat perpisahan. 

Menurut mazhab Syafi‟i, mengartikan mutah sebagai harta yang wajib 

dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan. Mazhab Maliki mengartikan 

sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian  

dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyak harta suami.
58
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Syekh Abdurrahman Bin Nashir As-sa‟di dalam tafsir As-Sa‟di 

menyebutkan mutah adalah suatu pemberian untuk menyenangkan hati istri yang 

diceraikan sebelum melakukan hubungan badan dan suami belum menyebutkan 

maharnya. Jika suami telah menyebutkan maharnya, maka hak istri adalah 

setengah dari mahar yang sudah disebutkan tersebut.
59

 

Sedang Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifaayah al-Akhyar 

memberikan pengertian mutah yang tidak jauh berbeda dengan suatu pemberian 

mantan suami kepada istri yang telah diceraikan sebelum hubungan badan. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) bilamana 

perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang 

layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istrinya 

qabla dukhul. 

2. Hukum Mutah 

Para fuqaha memiliki pendapat mengenai mutah, Mazhab Hanafi 

berpendapat mutah bisa wajib dan bisa sunnah, mut‟ah diwajibkan dalam dua 

jenis perceraian. 

Perceraian sebelum terjadinya persetubuhan atau disebutkan mahar untuk 

istri dengan penentuan yang rusak. Artinya perceraian terjadi sebelum terjadi 

persetubuhan dan khlawat dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan 

mahar dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak pendapat ini 

disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki berdasarkan firman Allah dalam 

QS.al-Baqarah/2:236. 
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                          ٌ

                             ٌٌٌٌٌ

Terjemahnya: 

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) , jika kamu 

menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 

dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 

suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), 

yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
60

 

 

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan dan memerintahkan memberikan 

mutah dan kata perintah memliki arti wajib.  

Karena mut‟ah dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian 

mahar. Setengah bagian mahar wajib. Pengganti wajib adalah wajib karena dia 

menempati posisinya, seperti halnya tayamum pengganti wudhu.
61

 

Perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dalam 

pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan 

setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifa dan Muhammad berdasarkan Firman 

Allah dalam QS.al-Ahzab/33:49 

                                   

 ٌ                 ٌٌٌٌٌ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah 
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bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka 

mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
62

 

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut Yusuf 

Syaf‟i dan Ahmad berpendapat mutah wajib bagi perempuan yang di talak 

sebelum digauli yang telah diwajibkan mahar untuknya. Kewajiban ini didalam 

akad ataupun setelahnya karena kewajiban setelah akad sepeti kewajiban didalam  

akad. Yang diwajibkan didalam akad di bagi dua, begitu halnya yang diwajibkan 

setelahnya. Mazhab Hanafi berpendapat lain mut‟ah disunnahkan dalam kondisi 

perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan perceraian yang terjadi sebelum 

persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya ditentukan mahar karena mutah 

sesunguhnya diwajibkan sebagai pengganti setengah dari mahar. 

Jika mahar musamma atau mahar mistsil di dapatkan setelah terjadi 

persetubuhan, tidak perlu mutah mazhab Syafi‟i mewajibkan mutah dalam 

perceraian setelah terjadi persetubuhan, berdasarkan Firman Allah QS.al-

Baqarah/2:241 

                      ٌٌٌٌٌ

Terjemahnya:  

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 

orang-orang yang bertakwa.
63

. 

 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 dan pasal 159 

menjelaskan tentang hukum mutah yaitu wajib dan sunnah. Hukum wajib 

diberikan oleh bekas suami kepada istri dengan ketentuan pertama belum 
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ditetapkan mahar bagi istri ba‟da dukhul, kedua perceraian itu atas kehendak istri. 

Sedangkan sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut.  

Terkait dengan mutah, terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung 

RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah 

hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan 

adalah talak bain sughra, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak 

suami, suami diwajibkan membayar mutah kepada istrinya.
64

 

Sementara besarnya pemberian mutah sebagaimana dijelaskan dalam 

pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan 

kemampuan suami.  

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami 

mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas 

istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
65

 

Ketentuan yang dimaksudkan tersebut agar bekas istri yang telah 

diceraikan, suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas istri. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dijelaskan bahwa putusnya 

perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mutah 

yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan 

istri tersebut qobla dukhul. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 

kewajiban suami dalam memberikan mutah itu jika dalam perceraian belum 

ditetapkan mahar bagi istri ba‟da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. 

Namun jika perceraian tersebut atas kehendak istri yaitu dengan jalan 

khulu‟ ada yang mengatakan tidak wajib diberikan. Hal ini memiliki perbedaan 

dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya (ex-officio) 

memiliki kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada tergugat untuk 

memberikan nafkah iddah dan mutah kepada penggugat. Hal ini sesuai dengan 

hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri 

dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah iddah sepanjang 

tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama berumah tangga yang 

dilakukan oleh istri atau suami). 

4.  Nafkah Anak  

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga melahirkan akibat hukum 

bagi keduanya serta bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan keduanya. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

mengatur tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat adanya sebuah perceraian. 
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Pada Bab VIII perihal tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, pasal 41 

memuat akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

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

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

 

Regulasi tentang hak nafkah anak tertulis jelas dengan redaksi “biaya 

pemeliharaan dan biaya pendidikan“ dengan kewajiban bagi ayah dalam 

memenuhinya, namun jika ayah tidak dapat memikul kewajiban tersebut, maka 

ibu juga diberikan tanggung jawab untuk ikut memikulnya. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam, yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama serta 

pedoman bagi hakim dalam memutus setiap perkara juga mengatur hal yang sama 

mengenai biaya anak pasca perceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan“Dalam hal terjadinya perceraian : 

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun 

adalah hak ibunya. 

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam Pasal 156 Huruf (d) 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur biaya anak yang menyatakan bahwa 

semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa.
 66

 
 
 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tentang hak atas anak yang tercantum dalam pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap 

                                                           
66

Muhammad Zakaria dkk, Nafkah Anak Perspektif Hukum Indonesia (Bogor: 

Guepedia, 2021), h. 33. 



56 

 

 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan perlindungan dan 

pemenuhan hak anak dalam Uundang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa 

ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun 

internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui konvensi internasional tentang hak 

anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 

(Konvensi Tentang Hak Hak Anak). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pasal 14 menjelaskan bila terjadi pemisahan 

antara kedua orang tuanya, anak tetap berhak: a) bertemu langsung dan 

berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b) mendapatkan 

pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh 

kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya, c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d) 

memperoleh hak anak lainnya. Meskipun perceraian atas kehendak suami 

pembebanan nafkah anak adalah kewajiban seorang bapak (cerai talak) ataupun 

kehendak istri (cerai gugat) maka masalah nafkah merupakan kewajiban bapak 

kecuali jika bapak tidak mampu keadaan ekonominya maka pengadilan dapat 

menentukan ibu untuk memikul biaya tersebut.
67
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D.  Landasan Teori 

Teori yang digunakan dalam masalah ini adalah teori efektivitas hukum 

sebagai grand theory yaitu dijadikan sebagai teori umum dalam tesis ini yang 

kemudian dalam pemecahan masalahnya menggunakan teori putusan hakim 

sebagai middle range theory, adapun teori tujuan hukum dan penegakan hukum 

digunakan sebagai aplicasi theory. 

1. Teori Efektifitas Hukum 

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris 

yaitu Effekiveness Of Legal Teory, bahasa belanda disebut dengan Effektiviteit van 

de juridische Theory, bahasa Jermannya yaitu Wirkasamkeit Der Rechtlichen 

Theorie, Hans Kalsen menyajikan defenisi tentang efektifitas hukum yaitu 

seseorang berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam 

oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila 

syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.
68

 Konsep efektivitas hukum Hans Kalsen 

difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjeknya adalah orang atau badan hukum 

yang melaksanakan norma hukum, sedangkan sanksi apakah sanksi tersebut 

dilaksanakan atau tidak.
 
 

Anony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum 

akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan 

yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.
69

  

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang 
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dapat mewujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan 

secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan 

hukum dalam suasana yang berbeda, hukum akan sanggup melaksanakannya. 

Konsep Antony Allot tentang efektivitas hukum di fokuskan kepada 

perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 

dirancang dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:  

a. Keberhasilan dalam melaksanakan hukum. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum dibuat 

telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur 

kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu diataati dan dilaksanakan oleh 

masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan 

efektif dan implementasinya. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat dalam 

melaksanakan aturan hukum tersebut. 

b. Kegagalan dalam melaksanakan hukum. 

Kegagalan dalam melaksanakan hukum adalah ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan tidak tercapai maksudnya atau tidak berhasil dalam 

implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal menyebabkan atau 

berpengaruh dalam melaksanakan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan hukum dapat dikaji dari 1) Aspek keberhasilan, 2) 

Aspek kegagalannya.  



59 

 

 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilannya meliputi substansi hukum, 

struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil 

apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat 

penegak hukum. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum 

adalah norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau 

masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum.  

Menurut Achmad Ali, bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana  

efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sesuatu 

aturan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Kita 

akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan efektif. Ada dua kajian 

yang seyogianya dapat dilakukan terhadap efektivitas hukum, pertama kajian 

ketaatan terhadap hukum secara umum serta faktor yang mempengaruhinya dan 

yang kedua kajian ketaatan terhadap aturan hukum tertentu serta faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu 

perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas 

yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangan-

undangan tersebut.
70

 

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor: 

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
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2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dirasakan 

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
71

 

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena merupakan tolak ukur 

efektifitas penegakan hukum yang menentukan berfungsinya hukum tertulis 

tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. 

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. 

Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dan membimbing ataupun mengubah 

perilaku manusia menjadi perilaku hukum. 

Apakah yang menjadi standar untuk menentukan bahwa hukum itu 

efektif ? Ukuran yang digunakan untuk menyatakan hukum itu efektif adalah 

ditaatinya atau tidak hukum tersebut oleh masyarakat. Membedakan kualitas 

ketaatan dalam tiga jenis. 

1. Ketaatan bersifat comfilianse yaitu seorang taat terhadap suatu aturan hanya 

karena ia takut terkena sanksi. 

2. Ketaatan bersifat identifikasi, yaitu seorang taat terhadap suatu aturan hanya 

karena takut hubungan baiknya seseorang menjadi buruk. 
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3. Ketaatan bersifat interulization, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu 

aturan benar–benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang 

dianutnya. 

Berdasrkan paparan tiga kriteria tersebut penulis ingin melihat sejauh 

mana putusan hakim diikuti dan ditaati oleh masyarakat, apakah putusan itu 

mengandung nilai kebaikan bagi mereka atau tidak.  

2. Kesadaran Hukum 

Dri Karya merumuskan bahwa kesadaran hukum seperti panggilan yang 

timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku. Paul Scholten mengggambaran kesadaran 

hukum merupakan suatu katagori yaitu pengertian yang apioritis umum tertentu 

dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara 

hukum dan kebatilan (tidak hukum) yang tidak ubahnya benar dan tidak benar, 

baik dan tidak baik. Kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang diri sendiri 

berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang 

yang yakin akan cita-cita kebaikan yang setingg-tingginya.
72

 Keyakinan itulah 

menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai yang bergumul dalam benak dan sanubari.
 
 

Dalam situasi yang konkret kesadaran hukum menjelma dalam bentuk 

kepatuhan dan ketaaaan dengan hukum. Kepatuhan tergantung pada kemauan dan 

rasa seseorang. Ada yang patuh terhadap hukum karena takut hukuman, ada yang 

patuh dengan hukum karena kesadaran hidup bersama, ada yang karena sesuai cita 

hukumnya, ada pula karena kepentingan, namun pada akhirnya jika kesadaran 

hukum datang dengan memiliki dua pilihan menerima atau menolak. 
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Konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas hukum yang 

menggugah kesadaran akan timbulnya rasa wajib: 

1. Wajib berbuat baik, yaitu timbulnya dari dalam jiwa yang sadar, untuk 

mematuhi dan memikulnya dengan penuh tanggung jawab, bukan karena faktor 

paksaan dan sanjungan dari orang lain. 

2. Bahwa kesadarn moral atas hukum menggugah rasa kemanusiaan. 

3. Rasa introspeksi, yakni kesadaran untuk melihat dalam jiwa sendiri, kesadaran 

ini akan membuat orang untuk berbuat lebih baik terhadap hukum.
73

 

Disamping ketaatan juga untuk ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui efektivitas hukum adalah kesadaran masyarakat yang merupakan 

kesadaran dan nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau 

tentang hukum yang diharapkan ada. 

Dengan demikian, efektivitas tidaknya putusan hakim terhadap 

pemenuhan hak perempuan dan anak  yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan 

kepada si suami (ayah) sangat tergantung kepada kesadaran hukum dan ketaatan 

hukum si suami. 

Namun tidak adil rasanya kalau melihat efektif tidaknya pemenuhan hak 

perempuan dan anak pasca perceraian hanya terlihat pada kesadaran dan ketaatan  

hukum, tetapi substansi putusan hakim harus ikut dipertimbangkan, karena 

putusan hakim tidak dapat dilihat yuridis formalnya saja melainkan harus dilihat 

sebagai tidak otonomi dan berdasarkan fakta non hukum karenanya pada saat 

putusan hakim akan dijatuhkan harus memperhatikan kondisi masyarakat atau 
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dengan kata lain putusan hakim itu membumi dengan kebutuhan masyarakat. 

Jika hakim dalam memutus gugatan in casu gugatan rekonvensi nafkah 

anak mempertimbangkan kebutuhan anak, kemampuan suami, nilai-nilai 

kelayakan dan kepatutan diharapkan keputusan hakim akan efektif, sebaliknya 

apabila putusan hakim tidak mempertimbangkan faktor-faktor dimuka, 

putusannya tidak akan efektif. 

Dengan munculnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi pencari keadilan 

untuk melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan hakim, seperti putusan 

penghukuman nafkah anak tidak terlepas dari substansi putusan hakim itu sendiri. 

Dengan demikian efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat 

kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang 

kesadaran masyarakat sebagai dasar sah hukum positif tertulis yang dapat 

diketahui dari ajaran-ajaran tentang Rechysgeful atau Rechtsbewustzijn, dimana 

intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas 

dasar kesadaran hakim. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran 

hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan 

dengan penaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. 

Menurut Abdul Manan, agar fungsi hukum dapat berjalan sebagaimana 

diharapkan (efektif), maka hukum itu tidak boleh statis tetapi harus dinamis, harus 

selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika 

kehidupan masyarakat.
74
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3. Teori Putusan Hakim 

Sejak kita tidak lagi menganggap hakim sebagai terompet undang-   

undang, maka semenjak itu hakim tidak dianggap lagi sebagai pelaksana hukum 

tetapi hakim sudah membuat suatu hukum (Judge made law) yaitu putusannya.    

Dengan kata lain putusan hakim itulah hukum. Tapi ada perbedaan antara 

hukum yang diproduk oleh legislatif dalam wujud undang-undang dengan hukum 

yang dibuat oleh hakim. Hukum dalam bentuk undang- undang mengikat secara 

umum, sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja.
75

 

Hukum dalam undang-undang ataupun putusan hakim masing-masing 

memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Undang-undang lebih 

menjamin kepastian hukum tetapi lamban dan statis sedangkan putusan hakim 

kadar kepastian hukumnya lebih rendah tetapi lebih elastis dari pada undang-

undang. Melalui putusannya hakim yang berkualitas dan kreatif akan melakukan 

berbagai terobosan baru yang dipandang sebagai kemajuan dalam dunia peradilan 

itu sendiri. 

Putusan hakim tidak dapat dilihat dari sudut yuridis formalnya saja, tetapi 

harus dilihat sebagai suatu yang tidak otonom dan berdasarkan pada berbagai 

faktor non hukum. 

Sehubungan dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social 

engineering (rekayasa sosial), sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe 

Pound hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat ditentukan dan 

dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan 
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kepastian hukum terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. 

Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali 

sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan 

mengurangi bidang hukumnya pakar hukum, demikian fungsi kreatif dari 

hakimlah yang berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. 

Daya kreatifitas para hakim sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan 

putusan-putusan yang berfungsi sebagai a tool of social engineering. Selain 

demikian wawasan yang cukup luas tentang hal-hal yang umum juga harus peka 

terhadap kebutuhan masyarakatnya.
76

 

Dalam kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah 

untuk lebih efektifnya keputusan hakim yang dibuat untuk pemenuhan rasa 

keadilan masyarakat, maka dipandang perlu terobosan baru dari para hakim mulai 

keputusannya agar putusan yang telah ditetapkan tidak hanya sekedar menjadi 

hukum tetapi juga dilaksanakan dengan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 

4. Teori Tujuan Hukum 

Untuk mewujudkan tiga tujuan hukum secara berimbang yaitu keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum, Achmad Ali memperkenalkan teori klasik dan 

teori modern. 

Teori tujuan hukum klasik meliputi : 

1. Teori etis (etische theorie) 

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk 

mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan 

                                                           
76

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Bogor Ghalia Indonesia, 2011), h. 163. 



66 

 

 

oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini 

pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filosof Yunani dalam bukunya Ethica  

dan  Rhetorica  yang menyatakan  ”hukum mempunyai tugas yang suci yaitu 

memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”. 

2. Teori utilitas (utiliteis theorie). 

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan 

atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus 

teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “introduction to 

the morals and legislation”berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk 

mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat bagi orang. 

3.  Teori normatif dogmatif. 

Teori ini menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah 

semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kant). 

Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan 

kewajiban. Van Kant berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap 

kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. 

Sedangkan teori tujuan hukum modern, meliputi : 

1. Teori prioritas baku, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum (perpaduan teori klasik). 

2. Teori prioritas kasuistis, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum dengan tujuan urutan prioritas secara proporsional 

sesuai kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. 

 



67 

 

 

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa dalam menentukan tujuan hukum 

harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada 

keadilan baru kemanfaatan dan kepastian hukum.
77

 

 Achmad Ali  menyempurnakan pendapat Gustav Radbruch tersebut 

dengan menggunakan teorinya berupa asas prioritas yang kasuistis. Maksudnya 

adalah tiga tujuan hukum kita prioritaskan sesuai kasus yang kita hadapi sebab 

jika asas prioritas kasuistis diterapkan maka sistem hukum akan terhindar dari 

berbagai konflik yang tak terpecahkan. 

Menurut penulis yang terbaik dan yang ideal putusan hakim hendaknya 

menyentuh tiga tujuan hukum tersebut, seperti dalam putusan pembebanan nafkah 

istri dan anak kepada ayah. Apabila putusan hakim tersebut dapat memberi rasa 

kepuasan kepada pencari kaadilan dalam hal ini si istri dan di lain pihak suami 

(ayah) akan menyadari dan berfikir untuk tidak berbuat mengabaikan nafkah yang 

menjadi hak istri dan anak. 

5. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun 

pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif 

yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana 

aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum diartikan sebagai suatu 

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari 
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badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-

peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.
78

 

Penegakan hukum dapat dibedakan dari dua sudut pandang  yaitu: 

1. Ditinjau dari sudut subyeknya. 

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan 

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum.
79

 

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

2. Ditinjau dari sudut obyeknya. 

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di 

dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada 

dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan 

ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
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Dalam kontes penegakan hukum (Law Enforcement) pada hakikatnya 

hukum mengandung ide yang masih abstrak termasuk ide tentang keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi 

satu kenyataan, maka menurut Satjipto Raharjo, perlu adanya penegakan hukum 

tentang substansi agar menjadi berdaya guna.
81

 

Dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, mengatakan 

bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : 

1)  Faktor hukum sendiri. 

2)   Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3)   Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4)   Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku/dijangkau. 

5)  Faktor Budaya.  

Sehubungan dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh 

pengadilan, ada sifat kepentingan sepihak dan memerlukan penetapan hukum 

(yurisdictio voluntario). Adapun karena pertentangan kepentingan antara dua 

pihak hal ini merupakan sengketa hukum (yurisdictio contentiosa) yang 

memerlukan putusan pengadilan terhadap perkara hukum dan perkara yang 

bersifat sengketa yang dapat ditindak lanjuti dengan eksekusi.
82
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Lembaga eksekusi merupakan salah satu tugas pokok pengadilan sebagai 

mata rantai proses terakhir penyelesaian perkara. Eksekusi putusan pengadilan 

yang merupakan perwujudan hukum menjadi kenyataan dan mewujudkan 

kepastian hukum. 

Diktum putusan hakim berupa penghukuman terhadap membayar nafkah 

istri dan anak terhadap ayah harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga salah satu tujuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melindungi hak dan 

kepentingan istri dan anak benar-benar efektif.  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha 

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat 

menjadi kenyataan, dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu proses 

yang melibatkan banyak hal. 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan 
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dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural 

yang ditetapkan oleh hukum formal. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual (conceptual framework) atau kerangka teoritis 

(teoritical framework) yaitu kerangka berfikir dari peneliti yang bersifat teoritis 

mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara 

konsep atau variabel yang diteliti. Kerangka berfikir tersebut dilandasi oleh teori-

teori yang sudah dirujuk sebelumnya. 

Bertitik tolak dari landasan teori yang menjadi acuan dalam pengkajian 

permasalahan, maka dapat dimuat suatu kerangka berfikir atas dasar acuan teori 

yang disebutkan diatas mulai dari teori efektivitas hukum, teori putusan hakim, 

teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum.  

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman sebagai 

wadah untuk menuntut hak bagi istri berupa nafkah madiyah (nafkah lampau), 

nafkah iddah, mutah dan nafkah anak yang telah dilalaikan oleh suami (ayah). 

Tuntutan melalui pengadilan dimaksudkan agar si suami (ayah) memenuhi 

kewajiban yang telah dilalaikannya tersebut secara sukarela. Jika tidak, maka 

pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut dilaksanakan dengan paksa oleh 

aparat penegak hukum demi mewujudkan penegakan hukum dalam bentuk 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Analisis tentang efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak, maka 

dalam hal ini menggunakan variabel independen yaitu efektivitas pelaksanaan 

putusan hakim dan variabel dependen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pembebanan nafkah anak dengan beberapa indikator. Selanjutnya kerangka 

konseptual ini akan dituangkan dalam diagram kerangka konseptual sebagai 

berikut: 

DIAGRAM KERANGKA KONSEPTUAL 
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Pelaksanaan Putusan hak-hak 
perempuan dan anak pasca perceraian 

 

 

- Teori Efektivitas Hukum 

- Kesadaran Hukum 

- Teori Putusan Hakim 

- Teori Tujuan Hukum 

- Teori Penegakan Hukum 

 

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Hak-hak 

perempuan da anak 
 

-  Putusan Hak madhiyah, hak mut‟ah, hak nafkah iddah dan nafkah 

anak  Yang Belum/Tidak Dilaksanakan  

-  Tingkat Pelaksanaan Putusan hak perempuan dan anak 

-  Tingkat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Tentang hak 

perempuan dan anak  

 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi 

Pelaksanaan Putusan Hakim 
 

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat 

2. Budaya Hukum   

3  Tidak Ada Permohonan Eksekusi 

Tidak Efektif 

 

Kurang Efektif 

 

Efektif 

 

Landasan teori 

 

Realita 

 

Prosedur 

 

Dampak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan 

penelitian yang bersistem. Menurut bahasa metodologi berasal dari kata metode 

dan logos yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode, sedengakan 

menurut istilah ilmu membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam 

penelitian atau membahas konsep teoritis berbagai metode atau dapat dikatakan 

cara membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari metode penelitian.
1
 Jadi 

metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan dalam menemukan 

kebenaran dengan cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Dalam penyusunan 

tesis ini, metode yang diguakan sebagai berikut: 

A. Jenis  dan Lokasi  Penelitian 

Peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar diketahui 

jenis penelitian yang digunakan serta batas lokasi penelitian. 

1. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian jenis 

kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui suatu latar ilmiah dengan masksud 

fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasil 

penelitiannya menekankan pada generalisasi. 

Sedangkan untuk menggali obyek, fenomena atau setting sosial 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata dari 

orang-orang dan perilaku yang dicermati. 
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Penelitian kualitatif adalah peneltian lapangan (Fiaeld Research) 

dimana peneliti langsung turun ke lapangan, karena penelitian ini sifatnya 

deskriptif kualitatif, jadi penulis akan meneliti tentang efektivitas putusan hakim  

terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. 

2. Lokasi Penelitian 

Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah 

sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengadilan Agama Raha, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih 

Pengadilan Agama Raha sebagai lokasi penelitian karena penelitian yang diteliti 

oleh penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, selain letak yang 

strategis, serta memiliki data yang relevan dengan peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan 

sebagai bagian penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu  pendekatan yang melihat 

hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana 

bekerjanya hukum di masyarakat. 

Tujuan dari pendekatan ini diharapkan akan memperoleh gambaran  

yang menyeluruh dan sistematis sejauh mana efektivitas pelaksanaan putusan 

hakim mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dilaksanakan 

oleh suami dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. 
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C. Sember Data 

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dimana suatu data dapat 

diperoleh.
2
 Menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak atau dokumen-

dokumen.
3
 Menurut Moleong,  pencatatan sumber data melalui wawancara atau 

pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan 

bertanya.
4
 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan  

pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak 

terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam permasalahan. Data yang 

dikumpulkan dalam peneltian ini digolongkan menjadi tiga yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

sehingga tehnik pengambilan datanya menggunakan observasi dan wawancara 

yang dicatat oleh peneliti . Adapun sumber data yang digunakan adalah putusan 

Pengadilan Agama dan data hasil wawancara dari beberapa informan.  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang 

diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa studi kepustakaan yang 

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

1998), h. 144. 

3
Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS, 2006), h. 56. 

4
Maleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h.112. 
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diambil dari buku-buku teks, jurnal hukum, majalah, hasil penelitian, tesis dan 

desertasi. 

3. Data Tersier 

Adapun data tersier dari penelitian ini berupa kamus, berita, internet, 

ensiklopedi hukum, dan lain-lain yang mendukung penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan.
5
 Menurut 

Sugiyono “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.
6
 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan 

data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu 

penelitian ilmiah. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan 

dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai 

berikut. 

 

 

                                                           
5
Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian  (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 

h. 17. 

6
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62. 
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1. Teknik Observasi.  

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu     

gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.  Adanya observasi peneliti dapat 

mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pengadilan Agama Raha. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi 

merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti 

guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.
7
 

2. Wawancara 

 

Menurut Moleong, wawancara adalah sebuah dialog percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pertama 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu”.
8
 

Wawancara dalam penelitian ini berfungsi sebagai penguat dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan supaya mendapatkan data-data yang 

valid sesuai dengan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian 

ini berfungsi untuk mengverifikasi data.  

Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

para hakim, panitera Pengadilan Agama Raha dan para pihak yang mengajukan 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Raha. 

 

                                                           
7
Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992), h. 74. 

8
Lexy moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 

2005), h. 135. 
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Metode ini penulis gunakan untuk mencari informasi tentang gambaran 

singkat bagaimana pandangan hakim tentang hak perempuan dan anak pasca 

perceraian. 

3. Dokumentasi 

 

Studi dokumentasi dengan melakukan pencarian data dari sumbernya 

berupa dokumen, arsip-arsip, fakta, catatan. Metode pengumpulan data studi 

kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau 

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
9
 

Studi dokumen juga dilakukan secara sistematis dan melalui pencatatan 

dan pengamatan dengan jalan pengumpulan data dan keterangan yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data.
10

 Melalui 

data tertulis yang diperoleh dari data tersebut dapat digambarkan secara 

menyeluruh dengan cara diuraikan dengan jelas. 

Data yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu berupa 

data-data atau berkas-berkas dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan 

Agama Raha mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Agar data 

yang valid dapat diperoleh, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal. 

Diantaranya harus menentukan data apa yang harus dicari, dimana letak dan 

tempatnya. 

 

 

                                                           
9
Soerjono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar  (Jakarta: PT Raja Grapindo,2005), h. 66. 

10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina 

Aksara, 2002), h. 209. 
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E. Instumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan atau daftar pertanyaan, yang disiapkan untuk mendapatkan informasi 

responden. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara 

atau pengamatan, atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang 

dipergunakan.
11

 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan instrumen triangulasi yaitu 

pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai data sekaligus 

menguji kredibilitas data, sebagai contoh peneliti dapat menggunakan wawancara  

mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi untuk memperoleh data yang 

sama secara serentak. Di bawah ini kami lampirkan instrumen pengumpulan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik atau pendekatan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasando, 2002) h. 123. 

Wawancara Mendalam  

Sumber data 

yang sama 

Observasi 

Partisipatif 

Dokumentasi 
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F. Tehnik Pengelohan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul dengan lengkap, tahapan selanjutnya adalah 

tahapan analisis data. Analisis data bertujuan menginterprestasikan data-data yang 

telah dikumpulkan dan diolah sehingga nantinya akan memperoleh jawaban atas 

rumusan masalah penelitian dan mampu membuktikan hipotesis yang diajukan 

peneliti.
12

 Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreatifitas sehingga diuji 

kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan mengaitkan antara data 

tersebut dengan permasalahan untuk mencari kesimpulan hubungan antara 

keduanya. Analisis dilakukan dengan cara menguji teori-teori yang ada dengan 

kenyataan yang terjadi di masyarakat, apakah ada kesesuaian antara teori dan 

kenyataan di masyarakat. 

Analisis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi 

data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) dari yang 

bersangkutan kemudian mereduksi data (proses pengubahan rekaman data ke 

dalam pola, fokus, atau pokok permasalahan tertentu), merangkup, memilih hal-

hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi 

pemborosan      sebelum verifikasi/kesimpulan penulis dapatkan ditempat penelitian. 

Seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan 

diseleksi dan disusun. Setelah itu dilakukan klasifikasi data, yaitu usaha 

menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Setelah data yang sudah 

                                                           
12

Azuar Juliandi, dkk, Mengolah Data Penelitian dengan SPSS (Medan, Lembaga 

Penelitian dan Penulisan, 2016), h. 5. 
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diklasifikasikan muncul dari ketentuan sosiologis dan yuridis, kemudian 

diadakan analisa data. 

Karena analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, maka data 

yang diperoleh tidak diolah dengan memakai rumus statistik, penarikan 

kesimpulan didasarkan pada pemikiran logis dari data yang diperoleh setelah data 

diberi penjelasan dalam bentuk uraian. Data disajikan sekaligus menganalisisnya, 

dengan kata lain, agar tidak kehilangan relevansinya, tetapi dilakukan secara 

bersamaan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
13

 

Adapun tehnik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data 

penelitian ini adalah tehnik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan 

adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara 

dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara : 

                                                           
13

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif  (Remaja Rosdakarya Offset, 

Bandung; 2007), h. 320. 
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 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling 

berkaitan. 

 Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman 

tentang suatu atau berbagai hal. 
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BAB IV 

EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK PEREMPUAN 

DAN ANAK PASCA PERCERAIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Raha 

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Raha 

Pengadilan Agama Raha didirikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah/Kerapatan Qadhi yang merupakan tindak lanjut dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan 

Selatan. Pada Tahun 1969-1977 kantor Pengadilan Agama Raha masih nomaden 

dengan menyewa rumah warga setempat, baru pada tahun 1978 Pengadilan Agama 

Raha dapat membangun Gedung Kantor sendiri dengan ukuran 10 x 15 M
2  

dibangun diatas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten TK.II Muna 

beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 yang dibiayai melalui APBN melalui 

DIP 1977/1978 yang volume dan tata ruangannya masih belum sesuai dengan 

prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah 

kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama Raha tetap bertekad 

dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari 

keadilan.
1
 

Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Raha mendapat anggaran 

pembangunan kantor baru dua lantai dengan prototype standar Pengadilan Agama 

seluruh Indonesia dari DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdiri 

                                                           
1
Pengadilan Agama Raha” Profil Satker”, http://www.paraha.go.id. 29 Agustus 2023. 

http://www.paraha.go.id/
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diatas tanah seluas 5000 M
2
 yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Muna. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2009 hingga sekarang, segala 

aktivitas perkantoran Pengadilan Agama Raha secara resmi pindah di Kantor 

Pengadilan Agama Raha yang baru di Jalan Gatot Subroto Poros Raha-Tampo. 

Pengadilan Agama Raha merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara perdata agama sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiama yang teah diubah dengan Undang-

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

Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Kendari. 

Pengadilan Agama Raha mulanya Pengadilan Agama kelas II kemudian 

mengalami perubahan menjadi Pengadilan Agama Raha kelas 1 B berdasarkan 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor.811/SEK/SK/VII/2022 

tanggal 4 Juli 2022 dengan kriteria yang menjadi penilaian yaitu persentase 

penyelesaian perkara, wilayah yurisdiksi, kepadatan penduduk dan kemudahan 

akses. Selain itu Pengadilan Agama Raha telah memperoleh predikat wilayah 

bebas dari korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi pada tanggal 20 Desember 2021 pencapaian prestasi tersebut 

merupakan kerjasama seluruh pihak dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi masyarakat. 

Pengadilan Agama Raha Kelas I B berada diwilayah yurisdiksi 

Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jl. 
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Gatot Subroto Poros Raha-Tampo. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama 

Raha meliputi 3 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten 

Muna yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 150 Desa/Kelurahan, Kabupaten Muna 

Barat  yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 86 Desa/Kelurahan dan Kabupaten 

Buton Utara terdiri 6  Kecamatan dan 90 Desa/Kelurahan. 

Tabel A.1 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Raha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Muna terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu : 

1) Kecamatan Lasalepa dengan 7 Desa/Kelurahan 

2) Kecamatan Batalaiworu dengan 4 Desa/Kelurahan 

3) Kecamatan Katobu dengan 8 Desa/Kelurahan 

4) Kecamatan Duruka dengan 7 Desa/Kelurahan 

5) Kecamatan Loghia dengan 9 Desa/Kelurahan 

6) Kecamatan Watopute dengan 8 Desa/Kelurahan 

7) Kecamatan Kontunaga dengan 6 Desa/Kelurahan 

8) Kecamatan Kabawo dengan 11 Desa/Kelurahan 
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9) Kecamatan Kabangka dengan 10 Desa/Kelurahan 

10) Kecamatan Bone dengan 5 Desa/Kelurahan 

11) Kecamatan Parigi dengan 11 Desa/Kelurahan 

12) Kecamatan Tongkuno dengan 12 Desa/Kelurahan 

13) Kecamatan Tongkuno Selatan dengan 6 Desa/Kelurahan 

14) Kecamatan Marobo dengan 5 Desa/Kelurahan 

15) Kecamatan Napabalano dengan 6 Desa/Kelurahan 

16) Kecamatan Towea dengan 5 Desa/Kelurahan 

17) Kecamatan Maligano dengan 6 Desa/Kelurahan 

18) Kecamatan Wakorumba Selatan dengan 5 Desa/Kelurahan 

19) Kecamatan Pasir Putih dengan 6 Desa/Kelurahan 

20) Kecamatan Pasikolaga dengan 4 Desa/Kelurahan 

21) Kecamatan Batukara dengan 4 Desa/Kelurahan 

22) Kecamatam Kontu Kowuna dengan 6 Desa/Kelurahan 

b. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Muna Barat  terdiri dari 11 Kecamatan, 

yaitu : 

1) Kecamatan Sawerigadi dengan 10 Desa/Kelurahan 

2) Kecamatan Barangka dengan 8 Desa/Kelurahan 

3) Kecamatan Lawa dengan 8 Desa/Kelurahan 

4) Kecamatan Wadaga dengan 7 Desa/Kelurahan 

5) Kecamatan Toworo Selatan dengan 5 Desa/Kelurahan 

6) Kecamatan Maginti dengan 8 Desa/Kelurahan 

7) Kecamatan Tiworo Tengah dengan 8 Desa/Kelurahan 

8) Kecamatan Tiworo Kepulauan dengan 9 Desa/Kelurahan 

9) Kecamatan Kusambi dengan 10 Desa/Kelurahan 

10) Kecamatan Napano Kusambi dengan 6 Desa/Kelurahan 

c. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Buton Utara  terdiri dari 6 Kecamatan, 

yaitu : 

1) Kecamatan Bonegunu dengan 15 Desa/Kelurahan 

2) Kecamatan Kombowa dengan 11 Desa/Kelurahan 

3) Kecamatan Kulisusu dengan 23 Desa/Kelurahan 
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4) Kecamatan Kulisusu Barat dengan 14 Desa/Kelurahan 

5) Kecamatan Kulisusu Utara dengan 14 Desa/Kelurahan 

6) Kecamatan Wakorumba Utara dengan 13 Desa/Kelurahan.
2
 

Tabel A.2  

Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Raha 
 

 

Sumber Dok. Pengadilan Agama Raha 

2. Ketua Pengadilan Agama Raha dari Tahun terbentuknya hingga Tahun 

2022 

Setiap kantor Pengadilan Agama pada dasarnya dipimpin seorang ketua 

yang melaksanakan dan menjalankan lembaga peradilan sesuai dengan visi dan 

misi, namun setiap ketua Pengadilan tidak selamanya menetap disatu tempat pasti 

akan mengalami perubahan ketua, sebagaimana halnya pula dengan yang terjadi 

di Pengadilan Agama Raha akan terjadi perubahan pimpinan dari masa ke masa. 

Daftar pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Raha dari tahun 1980 s/d 2023 

sebagai berikut: 

                                                           
2
Pengadilan Agama Raha, Profil Satker Wilayah Yurisdiksi, http://www.pa-raha.go.id,  

29 Agustus 2023. 

http://www.pa-raha.go.id/
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No Nama Masa Jabatan 

1 Drs. Miftahul Irob 1980 s/d 1982 

2 Drs. Bahrussam Yunus 1982 s/d 1984 

3 Drs. H. sanusi Khalid 1985 s/d 1987 

4 Drs. Muh. Ikhsan Yusuf 1988 s/d 1992 

5 Drs. Abdul Muin thalib 1993 s/d 1997 

6 Drs. Mastur Huda 1997 s/d 2002 

7 Drs. Muh. Hasbi 2003 s/d 2007 

8 Drs. H.Abdul Majid, M.H 2007 s/d 2010 

9 Drs.Mujahid,S.H,M.H 2010 s/d 2014 

10 Drs. H. Ramly Kamil, M.H 2014 s/d 2017 

11 Drs. Mustafa, M.H 2018 s/d 2020 

12 Subiyanto Nugroho, S.HI., S.Pd.Si 2020 s/d 2022 

13 H. Adam, S.Ag 2022 s/d sekarang (2024) 

3. Letak Geografis Pengadilan Agama Raha 

Pengadilan Agama Raha terletak di jalan Gatot Subroto Poros Raha 

Tampo, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Adapun batas-batasan kantor Pengadilan Agama Raha sebagai berukut: 

a. Sebelah timu berbatasan dengan rumah warga 

b. Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan 

c. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan   

d. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai 
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4. VISI dan MISI Pengadilan Agama Raha 

Sebagai lembaga pelayanan sangat jelas mempunyai visi dan misi serta 

motto untuk menjalankan roda organisasi. Untuk menjalankan pelayanan yang 

prima, maka Pengadilan Agama Raha memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi Pengadilan Agama Raha: 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” 

Misi pengadilan Agama Raha 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan 

b. Memberikan  pelayanan  hukum  yang berkeadilan  kepada  pencari 

keadilan 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

5. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Raha 

Pengadilan Agama raha memiliki jumlah pegawai sebanyak 28 orang  

yang terdiri dari Hakim 6 orang, Pegawai Negeri Sipil 15 orang, dan PPNPN 

(Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) 7 orang.  

Untuk mengetahui detail pegawai berdasarkan jabatan dan tugas dapat 

dilihat sebagi berikut: 

Tabel A.3 

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan di Pengadilan Agama Raha 
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6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Raha 

Struktur organisiasi adalah susunan serta hubungan antara tiap bagian 

dalam organisasi baik secara posisi maupun tugas untuk mencapai tujuan bersama.        

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Raha berdasarkan pada 

Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. Perma Nomor 7 Tahun 2015 mengatur pemisahan  

jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Adapun Struktur Pengadilan Agama 

Raha dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel A.4 

Struktur Pegawai Pengadilan Agama Raha 
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7. Persentase Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Raha 

Adapun penyelesaian perkara dalam 2 (dua) tahun terakhir pada 

Pengadilan Agama Raha sebagai berikut: 

Tahun Jenis Perkara 

Perkara yang 

harus 

diselesaikan 

Perkara yang 

diselesaikan 

Tepat waktu 

Target Realisasi Capaian 

2021 
Cerai Gugat 570 569 100 % 99,82% 

98,82% 
Cerai Talak 223 223 100 % 100 % 

2022 
Cerai Gugat 494 482 100 % 97.57% 

97,57% 
Cerai Talak 203 203 100 % 100 % 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 adalah sebanyak 

697 perkara yang terdiri dari 494 gugatan dan 203 permohonan, sehingga perkara 

yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 697 perkara sehingga realisasi 

perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 97,57% dan pencapaiannya 

sebesar 97,57% jumlah ini menurun 2,25% dari tahun sebelumnya adapun 

penurunan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu karena adanya 

peningkatan jumlah perkara terutama meningkatnya perkara tabayun yang sudah 

pasti pemanggilan, waktu sidang akan lebih lama.
3
 

B. Realita Putusan Hakim Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca 

Perceraian  

Untuk menilai efektivitas putusan hakim terhadap hak-hak perempuan 

dan anak pasca perceraian penulis melampirkan perkara permohonan cerai talak 

dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 yang dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut:  

                                                           
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerinatah (LKJIP) 2022, http://www.paraha.go.id, 29 

Agustus 2023. 

http://www.paraha.go.id/


92 

 

 

1. Daftar perkara pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tahun 2021  

Pengadilan Agama Raha tahun 2021 menerima 33 perkara berkaitan 

dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan dua 

kategori yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Berikut kami paparkan data : 

Tabel A.5 

Daftar Perkara Terpenuhi Hak Perempuan dan Anak 

Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha Tahun 2021 

No Nomor Perkara Jenis Perkara 
Umur &  

Pendidikan 
Pekerjaan 

Pemenuhan hak 

Perempuan dan 

Anak Pasca 

Perceraian 

Ket 

1 13/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:62 tahun/ 

S2 

T:67 tahun/ 

SMA 

P:Pensiunan 

PNS 

TPensiunan 

PNS 

1. Iddah  

Rp. 4.500.000 

2. Mut'ah : 

 Perhiasan emas 

10 gram, 23 

Karat 

Ikrar 

Lunas 

2 19/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:54  tahun/S1 

T:47 tahun/ 

SMA 

  

P : Anggota 

DPR 

T : IRT 

  

1.Madiyah  

Rp. 18.000.000 

2.Iddah 

Rp.18.000.000 

3.Mut'ah  

Rp. 20.000.000 

Ikrar 

Lunas 

3 49/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:35  

tahun/S1 

T:35 tahun/ 

S1 

P : PNS 

T : PNS 

1. Madiyah 

 Rp. 4.800.000 

2.Iddah 

Rp.2.700.000 

3. Mut'ah  

Rp. 15.000.000 

4. anak  

Rp. 1.000.000 

Ikrar 

Lunas 

4 111/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:54 tahun/ 

S1 

T:47 tahun/ 

SMA 

P : Security 

Bank 

T : CPNS 

1 .Madiyah  

Rp. 800.000 

2.Iddah 

Rp.1.500.000 

3.Mut'ah  

1 gram emas 

 

 

Ikrar 

Lunas 
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5 113/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:53 tahun/ 

SD 

T:51 tahun/ 

SMA 

P : Petani 

T : Petani 

1.Madiyah  

Rp. 2.400.000 

2.Iddah  

Rp. 2.000.000 

3.Mut'ah  

Rp. 1.300.000 

4.Anak  

Rp. 300.000 

Ikrar 

Lunas 

6 120/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

((kesepakatan) 

 P:43 tahun/ 

SD 

T:38 tahun/ 

SMA 

P : Serabutan 

T : Tidak ada 

1. Madiyah   

Rp. 3.000.000 

2.Iddah 

Rp.3.000.000 

3. Mut'ah   

Rp. 2.000.000+   

 Sebidang 

Tanah 

Ikrar 

Lunas 

7 144/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:61  tahun/ 

SMA 

T:49 tahun/ 

SD 

P: Pensiunan 

PNS 

T:Usaha 

rumah makan 

1. Madiyah  

Rp. 2.000.000 

2. Iddah  

Rp. 2.000.000 

3. Mut'ah  

Rp. 1.500.000 

Ikrar 

Lunas 

8 159/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:29 tahun/ 

SMA 

T :30 tahun/ 

SMA 

P:Usaha 

Sembako 

T : Tidak ada  

1. Madiyah  

Rp. 1.500.000 

2. Iddah  

Rp. 1.000.000 

3. Mut'ah  

Rp. 500.000 

4. anak  

Rp. 600.000 

Ikrar 

Lunas 

9 164/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:30  tahun/ 

SMA 

 T: 28 tahun/ 

D III 

P:Karyawan 

PLN 

T : IRT  

1. Madiyah  

Rp. 4.000.000 

2. Iddah  

Rp. 3.000.000 

3. Mut'ah  

Rp. 4.000.000 

4. anak  

Rp. 1.500.000 

Ikrar 

Lunas 

10 174/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:42  tahun/ 

SD 

 T:36 tahun/ 

SD 

P : Petani 

T : Tidak ada 

1. Iddah  

Rp. 3.000.000 

2. Mut'ah   

Rp. 5.000.000 

Ikrar 

Lunas 

11 177/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:38  tahun/ 

SMA 

 T:34 tahun/ 

SMA 

P:Wiraswasta 

T : Ibu rumah  

     tangga 

1. Iddah  

Rp. 3.000.000 

2. Mut'ah   

Rp. 1.000.000 

3. Anak   

Rp. 1200.000 

Ikrar 

Belum 

Lunas 
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12 188/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:41  tahun/ 

SMA 

 T:39  tahun/ 

S1 

P:Buruh 

Harian 

T: Ibu rumah  

     tangga 

1. Madiyah  

Rp. 1.400.000 

2. Iddah  

Rp. 2. 100.000 

3. Mut'ah  

Rp. 3.000.000 

4. Anak  

Rp. 1.600.000 

Putusan 

Banding 

1. Madiyah 

 Rp. 1.000.000 

2. Iddah  

Rp 1000.000 

3. Mut'ah 

 Rp. 3.000.000 

4.Aanak  

Rp. 2.000.000 

 

Termoh

on 

Bandin

g 

Ikrar 

lunas 

13 213/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

(Kesepakatan) 

 P:40 tahun/ 

SMA 

 T:33  tahun/ 

S1 

P : Karyawan 

ASDP 

T : Tidak ada 

1. Iddah  

Rp. 3.000.000 

2. Mut'ah   

Rp. 25.000.000 

3. Anak   

Rp. 1000.000 

Ikrar 

lunas 

14 233/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:58 tahun/ 

S1 

 T:36 tahun/ 

S1 

P : PNS 

T : PNS 

1. Iddah  

Rp. 6.000.000 

2.Mut'ah : 

Berupa rumah 

ukuran 14x 15 

M
2 

di Desa 

Bangkali 

Ikrar 

lunas 

15 242/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:55 tahun/ 

   SMA 

 T:53 tahun/ 

SD 

P : Petani 

T : Tidak Ada 

1. Madiyah  

Rp. 1.500.000 

2.Iddah 

Rp.1.500.000 

3.Mut'ah  

Rp. 500.000 

Ikrar 

lunas 

16 260/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:48 tahun/ 

SD 

 T:46 tahun/ 

SD 

P : Petani 

T : Tidak Ada 

1. Mut'ah Rp. 

6.000.000 

2. Anak Rp. 

300.000 

 

 

Ikrar 

lunas 
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17 
267/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:47 tahun/ 

SMA 

 T:47 tahun/ 

SMA 

P:Buruh 

Harian  

T : Tidak Ada 

1.Madiyah, 

Iddah, Mut'ah 

  Rp. 15.000.000 

2. anak  

Rp. 500.000 

 

 

Ikrar 

lunas 

 

 

18 280/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:37 tahun/ 

SMA 

 T:37 tahun/ 

SD 

P:Wiraswasta  

T : Pedagang 

1. Madiyah  

Rp. 12.500.000 

2. Iddah  

Rp. 1.500.000 

3. Mut'ah  

Rp. 6.000.000 

4.Anak 

 Rp. 2.500.000 

Ikrar 

lunas 

19 332/Pdt.G/2021/PA.Rh 

 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:53 tahun/ 

SMA 

 T:58 tahun/ 

SMA 

P : Pedagang  

T : Pedagnag 
1. Madiyah  

Rp. 12.600.000 

Ikrar 

lunas 

20 340/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

(kesepakatan) 

 P:30 tahun/ 

SMA 

 T:27  tahun/ 

SMA 

P: Karyawan 

Spbu  

T: Tidak ada 

1. Iddah  

Rp. 2.250.000 

2. Mut'ah   

Rp. 5.000.000 

3. Anak   

Rp. 750.000 

Ikrar 

lunas 

21 352/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:31 tahun/ 

S1 

 T:34 tahun/ 

S1 

P: Guru Honor  

T: Guru honor 

1. Iddah  

Rp. 5.000.000 

2. Mut'ah   

Rp. 1.000.000 

3. Anak  

 Rp. 500.000 

Ikrar 

lunas 

22 387/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:52 tahun/ 

SMA 

 T:51 tahun/ 

SMA 

P : Nelayan  

T : Tidak ada 

1. Madiyah  

Rp. 8.000.000 

2. Iddah  

Rp. 6.000.000 

3. Mut'ah  

Rp. 15.000.000 

4. anak  

Rp.  2.000.000 

 

 

Ikrar 

Lunas 

 

 

23 470/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 40 tahun/ 

SMA 

 T:35 tahun/ 

SMA 

P : Polri 

T : Tidak ada 

1. Madiyah  

Rp. 2.000.000 

2. Mut'ah  

Rp. 40.000.000 

Ikrar 

lunas 
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3. anak  

Rp.  1.000.000 

24 525/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 45 tahun/ 

S2 

 T:43 tahun/ 

S1 

P : LSM  

T : PNS 
1. Iddah  

Rp. 6.000.000 

2. Mutah  

Rp. 7.000.000 

 

 

Ikrar 

Lunas 

 

 

25 536/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 47 tahun/ 

S1 

 T:46  tahun/ 

SMA 

P : PNS 

T : Tidak ada 

1. Madiyah  

Rp. 15.000.000 

2. Iddah  

Rp. 3.600.000 

3. Mut'ah  

Rp. 7.500.000 

4. Anak  

Rp.  2.400.000 

Ikrar 

lunas 

26 554/Pdt.G/2021/PA.Rh 

Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 47 tahun/ 

S1 

 T:46 tahun/ 

SMA 

P : PNS 

T : Tidak ada 

1. Iddah  

Rp.  4.500.000 

2. Mut'ah   

Rp. 15.000.000 

3. Anak   

Rp. 1.500.000 

Putusan 

Banding 

1. Iddah  

Rp 4.500.000 

2. Anak  

Rp. 1.500.000 

Termoh

on 

Bandin

g 

Ikrar 

lunas 

 

Daftar Perkara Tidak Terpenuhi Hak Perempuan dan Anak 

Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha Tahun 2021 

 

No Nomor Perkara Jenis Perkara 
Umur & 

Pendidikan 
Pekerjaan 

Pemenuhan hak 

Perempuan dan 

Anak Pasca 

Perceraian 

Ket 

1. 81/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:32 tahun/ 

SMA 

T:46 tahun/ 

S1 

P: Wiraswasta 

T: PNS 

1. Iddah  

Rp. 6.000.000 

2. Mut'ah : 

Rp15.000.000 

3.Nafkah 

lampau 

Rp6.000.000,  

4.Anak, 

Rp1.000.000 

Tidak 

Ikrar 
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2. 222/Pdt.G/2021/PA Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:28 

tahun/SMA 

T:28 

tahun/D3 

P:Karyawan 

pembiayaan 

sumber berkah 

T: Honerer 

puskesmas 

1.Iddah 

Rp4.250.000,- 

2.Madiyah 

Rp6.750.000,- 

3.Mutah 

Rp4.515.000,- 

 

Tidak 

Ikrar 

 

 

 

3. 202/Pdt.G/2021/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P: 49 tahun/ 

SLTP 

T:49 tahun/ 

SMA 

  

P  Wiraswasta 

T : IRT 

  

1. Madiyah, 

Iddah, mut'ah  

Rp. 10.000.000 

2. Anak 

Rp300.000,- 

Tidak 

Ikrar 

4. 333/Pdt.G/2021/PARh Cerai Talak 

P:37 

tahun/SMA 

T:36 

tahun/S1 

P:Wiraswasta 

T: Wiraswasta 

Kesepakatan 

perdamaian, 

1.Madiyah 

Rp7.000.000,- 

2. Iddah 

Rp1.500.000,- 

3.Mutah 1 buah 

cincin emas 

seberat 2 gram 

23 karat 

4. Nafkah anak 

Rp2.500.000,- 

Tidak 

Ikrar 

5. 414/Pdt.G/2021/PARh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:34 

tahun/SD 

T:34 

tahun/SD 

P:Nelayan 

T: Ibu rumah 

tangga 

1.Iddah 

Rp2.400.000 

2.Madiyah 

Rp3.200.000,- 

3.Mutah 

Rp7.000.000,- 

 

Tidak 

Ikrar 

6. 420/Pdt.G/2021/PARh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:56 

tahun/S1 

T:56 

tahun/S1 

P:PNS 

T:PNS 

1.Madiyah 

Rp75.000.000,- 

2.Iddah 

Rp6.600.000,- 

3. Mutah 2 

kalung emas 23 

karat 10 gram 

Tidak 

Ikrar 

7. 506/Pdt.G/2021/PARh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:47 

tahun/SMA 

T:47 

tahun/SMA 

P:Tidak ada 

T: Tidak ada 

1.Iddah 

Rp1.000.000,- 

2.Madiyah 

Rp9.600.000,- 

3.Mutah 1 gram 

emas 

4.Anak 

Rp1.000.000,- 

Tidak 

Ikrar 
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8. 508/Pdt.G/2021/PARh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:49 

tahun/SLTP 

T:47 

tahun/S1 

P:Nelayan 

T:Guru 

Honorer 

1.Madiyah 

Rp5.000.000,- 

2.Iddah 

Rp3.000.000,- 

3.Mutah 

Rp10.000.000,- 

4.Anak 

Rp1.500.000,- 

Tidak 

Ikrar 

Tabel A.6 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian Tahun 

2021 Yang Terpenuhi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Raha pada 

tahun 2021 terdapat 33% perkara cerai talak dengan tuntutan pemenuhan hak      

perempuan dan anak yang terpenuhi adalah 26% perkara telah mengucapkan ikrar 

talak dengan pembebanan lunas sedangkan yang tidak terpenuhi adalah 20% 

perkara tidak mengucapkan ikrar talak. 
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Tabel A.7 

Persentase Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel A.8 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Tahun 2021 Yang Tidak 

dipenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Daftar perkara hak perempuan dan anak tahun 2022 

Pengadilan Agama Raha tahun 2022 menerima 33 perkara berkaitan 

dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan dua kategori yaitu 

terpenuhi dan tidak terpenuhi, berikut kami paparkan data sebagai berikut: 
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Daftar Perkara Terpenuhi Hak Perempuan dan Anak 

Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha Tahun 2022 

 

No Nomor Perkara 
Jenis 

Perkara 
Umur & 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Pemenuhan hak 

Perempuan dan 

Anak Pasca 

Perceraian 

Ket 

1 19/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:64 tahun/ 

SMA 

T: 50 tahun/ 

SMA 

P : Pensiunan 

T : Penjahit 

1.Iddah  

Rp. 800.000 

2.Mutah 

 Rp. 2.000.000  

Lunas/ 

Ikrar 

2 23/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 35 tahun/ 

S1 

 T: 36 tahun/ 

SMA 

P : PNS 

T: Wiraswasta 

1.Madiyah 

Rp.12.000.000 

2.Iddah  

Rp. 1.500.000 

3.Mutah  

Rp. 8.000.000 

4.Anak  

Rp. 500.000 

Lunas/ 

Ikrar 

3 32/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:35 tahun/S1 

T:36 

tahun/SMA 

P : Tidak ada 

T : Tidak ada 

1.Madiyah  

Rp. 7.000.000 

2.Mutah  

Rp. 3.000.000 

Lunas/ 

Ikrar 

4 67Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 53 tahun/ 

S1 

 T: 53 tahun/ 

SD 

P : PNS 

T : PNS 

1.Iddah  

Rp. 4.500.000 

2.Mutah 

 Rp. 15.000.000  

Lunas/ 

Ikrar 

5 190/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 53 tahun/ 

S1 

 T: 50 tahun/ 

SD 

P : PNS 

T : IRT 

1.Madiyah 

Rp.9.000.000 

2.Iddah  

Rp. 3.000.000 

3.Mutah  

Emas 23  

Lunas/ 

Ikrar 

6 247/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 41 tahun/ 

S1 

 T: 41 tahun/ 

D2 

P : PNS 

T : IRT 

1.Madiyah 

Rp.9.000.000 

2.Iddah  

Rp. 6.000.000 

3.Anak  

Rp. 700.000  

Lunas/ 

Ikrar 

7 266/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 48 tahun/ 

S1 

 T: 47tahun/ 

SMA 

P : Eks TNI 

T : Honorer 

1.Madiyah 

Rp.8.000.000 

2.Iddah  

Rp. 15.000.000 

3.Mutah  

Rp. 12.000.000 

4.Anak  

Lunas/ 

Ikrar 
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Rp. 1.750.000 

8 295/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 37 tahun/ 

DIII 

 T: 31 tahun/ 

D III 

P : PNS 

T : Honorer 

1.Madiyah 

Rp.10.000.000 

2.Iddah  

Rp. 6.000.000 

3.Mutah 

 Rp. 10.000.000  

Lunas/ 

Ikrar 

9 306/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 45 tahun/ 

SMA 

 T: 45 tahun/ 

S1 

P :Perangkat  

Desa 

T : IRT 

1.Iddah  

Rp.4.500.000 

2.Mutah 

 R 10.000.000  

3.Anak  

Rp. 1000.000 

Lunas/ 

Ikrar 

10 322/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 34 tahun/ 

S1 

 T: 40 tahun/ 

SMA 

P : Honorer 

T : Honorer 

1.Uang Adat   

 Rp. 5.900.000 

Banding 

1.Uang Adat  

Rp. 5.900.000 

2. Mutah  

Rp. 4.000.000 

 

 

 

Ikrar 

Lunas 

 

 

11 379/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 27 tahun/ 

S1 

 T: 26 tahun/ 

D III 

P: Wiraswasta 

T : IRT 

1.Iddah  

Rp. 3.000.000 

2.Mutah  

Rp. 7.000.000 

Banding 

1.Mut‟ah  

Rp10.000.000 

Lunas/ 

Ikrar 

12 401/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 54  tahun/ 

SMA 

 T: 47 tahun/ 

SD 

P : Petani 

T : IRT 

1.Iddah  

Rp. 2.000.000 

2.Mutah cincin 

emas 2 gram 23 

Karat 

Lunas/ 

Ikrar 

13 420/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P:40 tahun/ 

SMA 

 T: 39 tahun/ 

SMA 

P:Tukang 

cukur 

T : Honorer 

1.Iddah  

Rp. 1.500.000 

2.Mutah:cincin  

emas 2 gram 23 

Karat 

3.Anak  

Rp. 2.000.000 

 

Ikrar/ 

Termohon 

rela 

nafkah 

diangsur 

14 445/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 39 tahun/ 

S1 

 T: 30 tahun/ 

SMA 

P : Karyawan  

     Pertamina 

T : Tidak ada 

1.Anak  

Rp. 1800.000 

Lunas/ 

Ikrar 
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15 491Pdt.G/2022/PA.Rh  

 P: 53 tahun/ 

S1 

 T: 47 tahun/ 

SMP 

P : Petani 

T : Pedagang 

1.Madiyah  

Rp. 7.000.000 

2.Iddah 

 Rp. 3.000.000 

3.Mutah 

Rp.1.000.000 

Lunas/ 

Ikrar 

16 

 

493Pdt.G/2022/PA.Rh  

 P: 40 tahun/ 

S1 

 T: 37/tahun 

SLTP 

P : ASN P3K 

T : Honorer 

1.Mut‟ah :  

1 buah  

  lemari 

Lunas/ 

Ikrar 

 

 

Tabel A.9 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Tahun 

2022 Yang di Penuhi 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Perkara Tidak Terpenuhi Hak Perempuan dan Anak 

Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha Tahun 2022 
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Daftar Perkara Tidak Terpenuhi Hak Perepuan dan Anak Pasca 

Perceraian di Pengadilan Agama Raha Tahun 2022 

 

No Nomor Perkara 
Jenis 

Perkara 

Umur & 

Pendidikan 
Pekerjaan 

Pemenuhan hak 

Perempuan dan 

Anak Pasca 

Perceraian 

Ket 

1 83/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P: 43 tahun/ 

S1 

T: 41 tahun/ 

D3 

P : PNS 

T : Honorer 

1.Madiyah 

Rp8.800.000,- 

2.iddah 

Rp2.400.000,- 

2.Mut'ah 

Rp5.000.000 

Tidak 

Ikrar 

2.  164/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P: 62 tahun/ 

D3 

T:67 

tahun/D3 

P :Honorer 

T :Honorer 

1.Madiyah 

Rp3.000.000,- 

2.Iddah 

Rp3.000.000,- 

2.Mut'ah 

Rp5.000.000,- 

Tidak 

Ikrar 

2 245/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:54 tahun/ 

S1 

T:47 tahun/ 

SMA 

  

P:Buruh 

harian lepas 

T : Pedagang 

  

1. Madiyah  

Rp. 18.000.000 

2.Iddah 

Rp6.000.000 

3. Mut'ah  

Rp5.000.000 

4.Anak 

Rp1.000.000,- 

Tidak 

Ikrar 

3 300/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

P:35 tahun/ 

S1 

T:35 tahun/ 

S1 

P:Debt 

Colektor 

T :Ibu rumah 

tangga 

1. Madiyah  

Rp12.000.000 

2.Iddah 

Rp3.000.000 

3. Mut'ah  

Rp. 5.000.000 

4.Anak  

Rp700.000 

Tidak 

Ikrar 

4 323/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 45 tahun/ 

SMA 

 T: 46 tahun/ 

SD 

P : Petani 

T : Tidak ada 

1.Madiyah  

Rp.5.200.000 

2.Iddah  

Rp.3.000.000 

3.Mutah 

Rp.7.000.000 

Ikrar/ 

Termohon 

rela 

nafkah 

diangsur 

5 334/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 54 tahun/ 

S1 

T: 47 tahun/ 

SMA 

P:Security 

Bank 

T : CPNS 

1 . Madiyah  

Rp. 800.000 

2.Iddah 

Rp.1.500.000 

3. Mut'ah   

1 gram emas 

Tidak 

Ikrar 
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6 439/Pdt.G/2022/PA.Rh 
Cerai Talak 

Rekonvensi 

 P: 44 tahun/ 

SMA  

T: 43 tahun/ 

SMA 

P :Wiraswasta           

T : IRt 

1.Iddah  

Rp. 6.000.000 

2.Mutah 

Rp.2.000.000 

Ikrar/ 

Termohon 

rela 

nafkah 

diangsur 

Tabel A.10 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Tahun 

2022 Yang Tidak di Penuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama 

Raha pada tahun 2022 terdapat 22 perkara cerai talak dengan tuntutan pemenuhan 

hak perempuan dan anak yang terpenuhi adalah 16 perkara dan melaksanakan 

ikrar sedangkan yang tidak memenuhi hak perempuan dan anak 6 perkara dan dari 

6 perkara tersebut ada 2 (dua) perkara sudah ikrar talak akan tetapi belum 

melunasi pembebanan berkaitan dengan hak perempuan dan anak pasca 

perceraian dan ada 4 (empat) perkara tidak melaksanakan ikrar talak. 
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Tabel A.11 

Persentase Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian 

Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data tabel perkara yang penulis paparkan berdasarkan klasifikasi 

tahun 2021 dan tahun 2022, penulis mengklarifikasikan perkara berdasarkan hasil 

pencapaiannya yang dimuat dalam bentuk tabel, sehingga dapat di nilai dan di 

ukur pencapaiannya tersebut yakni sebagai berikut: 

Tabel A . 12  

Perkara Terpenuhi 

Tahun 
Jenis 

Perkara 

Perkara 

yang harus 

dipenuhi 

Perka yang 

dipenuhi 
Target Realisasi Ket 

2021 Cerai talak 33 Perkara 26 Perkara 100 % 78.79% 
Cukup 

efektif 

2022 Cerai Gugat 22 Perkara 16 Perkara 100 % 72.73% 
Cukup 

efektif 
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Tabel A.13 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Tahun 

2021 dan Tahun 2022 Yang Terpenuhi dan Tidak Terpenuhi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tahun 
Jenis 

Perkara 

Perkara 

yang harus 

dipenuhi 

Perka yang  

tidak 

dipenuhi 

Target Realisasi Ket 

2021 Cerai talak 33 Perkara 7 Perkara 100 % 21.21% 

Sangat 

tidak 

Efektif 

2022 Cerai Gugat 22 Perkara 6 Perkara 100 % 27.27% 

Sangat 

tidak 

efektif 
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Persentase pemenuhan hak perempuan dan anak berupa nafkah madiyah 

(nafkah lampau) nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak mencapai 79% pada tahun 

2021 hal ini dinilai cukup efektif sedangkan yang tidak efektif hanya mencapai 

21%, begitu juga pada tahun 2022 mencapai 72% cukup efektif dengan persentase 

sangat tidak efektif mencapai 27%. Penilaian efektivitas ini dasarkan pada acuan 

Litbang Depdagri 1991 seperti pada tabel.
4
 

Ukuran Efektivitas sesuai Acuan Litbang Depdagri 
 

Rasio Efektivitas Tingkat Capaian 

Dibawah 40 Sangat tidak efektif 

40-59,99 Tidak  efektif 

60-79,99 Cukup efektif 

Diatas 80 Sangat efektif 

Berdasarkan tabel dan statistik perkara yang penulis paparkan di atas, 

bahwa secara realita hakim Pengadilan Agama Raha telah mengakomodir seluruh 

pemenuhaan hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui putusannya 

terkhusus perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, dimana 

Termohon hadir sekaligus mengikuti langsung proses persidangan sebagaimana 

halnya yang telah diatur dalam undang-undang baik hukum acara perdata baik 

hukum acara peradilan agama.  

Hadirnya Termohon dalam persidangan merupakan bagian dari 

pembelaan sekaligus menepis alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon 

dekan mekanisme jawaban dan gugatan  rekonvensi (tuntutan balik) oleh 

Termohon hal ini berdasarkan pada pasal 158 ayat (1) Rbg serta berdasarkan pada 

                                                           
4
Ni Luh Ayu Kartika, Ratna Karika Wiyatu, Pengukuran Tingkat Efektifitas dan 

Efisiensi Sistem Eresearce Stikom Bali, Jurnal Stimik Stikom, tanggal 9-10 Oktober 2015.  
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yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1968 yang membentuk 

kontruksi hukum bahwa guagatan rekonvensi dapat diajukan selama masih 

berlangsung jawab menjawab. 

Melalui alur jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) inilah Termohon 

dapat menuntut hak-haknya yang dilanggar atau tidak dilaksankan suami selama 

perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam yaitu pemenuhan nafkah 

lampau (Madiyah), nafkah iddah, biaya mutah dan pemenuhan nafkah anak. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada hakim Pengadilan Agama Raha ibu 

Aisyah Yusriyyah Adhal, M.H yang megatakan: 

“Bahwa secara realita Putusan hakim di Pengadilan Agama Raha telah 

mengakomodir pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian, mulai dari nafkah iddah, mut‟ah, nafkah lampau serta 

nafkah anak. Namun yang demikian lebih dominan dalam perkara Cerai 

Talak atau perceraian yang diajukan oleh pihak suami, di mana 

meskipun pihak istri tidak hadir di persidangan ataupun hadir namun 

tidak mengajukan tuntutan apapun, maka hakim karena jabatannya (ex 

officio) berwenang untuk memberikan pembebanan kepada pihak suami 

terkait hak-hak istri dan anaknya, mulai dari nafkah iddah, mut‟ah, 

nafkah lampau serta nafkah anak, selama hal tersebut perlu atau 

memungkinkan ataupun tidak ditemukan fakta terkait hal-hal yang 

dapat menghapuskan hak-hak tersebut.
5
 

 

Dari pernyataan hakim tersebut, penulis berkesimpulan bahwa 

Pengadilan Agama Raha telah berupaya memenuhi hak-hak perempuan dan anak 

pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai talak  yang dihadiri langsung oleh 

kedua belah pihak hal ini didasarkan atas perintah Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 serta 

                                                           
5
Aisyah Yusriyyah Ahdal, (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Wawancara, 

Raha 24 Agustus 2023. 
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diperkuat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang 

Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.  

Putusan adalah mahkota hakim, dalam memutuskan perkara hakim 

dituntut untuk berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan suku, ras dan agama, 

selain itu putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan, bagi masyarakat, karena 

dengan keadilan masyarakat dengan sukarela tanpa ada paksaan menjalani 

putusan tersebut. 

 Dalam hal perkara pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian yaitu berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau (madiyah), nafkah 

iddah, biaya mut‟ah dan pemenuhan nafkah anak yang diputus oleh hakim dan 

dituntut isteri terkadang seluruh tuntutan dikabulkan dan terkadang tuntutan 

tersebut dikabulkan sebagian. Hal ini disebabkan beberapa faktor pertimbangan 

oleh Majelis Hakim yaitu : 

1. Adanya  kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak  

Mediasi adalah uapaya penyelesaian sengketa para pihak dengan 

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat 

keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tapi menunjang fasilitaor untuk 

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar 

pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain pemecahan masalah 

dimana pihak luar tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan 

memuaskan. 
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Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016 dikatakan bahwa mediasi wajib dilaksanankan bagi kedua belah pihak yang 

hadir bersama-sama dipersidangan bahkan dalam pertimbangan putusan wajib 

menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi 

dengan menyebutkan nama mediator.yang berpekara di Pengadilan. 

Begitu urgennya mediasi dalam pengadilan sehingga melalui mediasi, 

mediator dapat menjelaskan kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri 

dalam hal ini hak-haknya, apabila suami tetap bersikukuh ingin menceraikan 

isterinya dan tidak ingin berdamai dan mempertahankan rumah tangganya 

kembali yaitu kadar kesanggupan yang akan diberikan kepada isterinya baik 

berupa nafkah lampau (madiyah) apabila dilalaikan oleh suami, iddah, mutah dan 

nafkah anak jika suami dan isteri memiliki anak, dan apabila nominal tersebut 

telah disebutkan sesuai dengan harapan dan kerelaan suami, maka hakim mediator 

membuat laporan hasil kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua 

belah pihak dan selanjutnya diserahkan ke majelis hakim kemudian hakim 

menuangkannya dalam amar putusannya sebagaimana terdapat dalam salah satu 

perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Rh  yang amarnya berbunyi: 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Memberi izin kepada  Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 

Termohon  di depan sidang Pengadilan Agama Raha; 

3) Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon 

dalam mediasi tertanggal  04 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut : 

a. Pemohon memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah 
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Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bagian rumah bersama yang menjadi 

hak harta bersama yang beralamat di Jl. Poros Ereke Bau-bau, Kelurahan 

Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara (samping warung 

bakso) dengan sertifikat hak milik nomor 00830 atas nama Sarni dengan 

luas 320 M2 dengan batas-batas : 

 Sebelah timur           :  Jalan 

 Sebelah selatan         : Tanah milik Herwanto 

 Sebelah barat            : Tanah milik La Nggula 

 Sebelah utara            : Tanah milik La Nggula; 

b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

c. Nafkah lampau selama 6 (bulan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah) 

4) Bahwa kesepakatan tersebut akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak 

oleh Pemohon; 

Berdasarkan amar putusan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa adanya 

kerelaan kedua belah pihak sehingga pelaksanaan putusan tersebut dijalankan oleh 

Pemohon. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata bahwa ruang lingkup 

sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan 

oleh pihak yang berperkara bukan oleh hakim, hakim hanya membantu para 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya 

peradilan.
6
 

                                                           
6
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014), h.126.   
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2. Tuntutan Termohon (istri) dikabulkan sebagian 

Tidak semua tuntutan isteri atau Termohon mengenai nafkah madiyah, 

iddah, dan mutah dikabulkan dalam persidangan. Ada beberapa indikator yang 

menyebabkan semua tuntutan tersebut tidak dikabulkan seluruhnya dan 

dikabulkan sebagian yaitu: 

a. Nafkah lampau (madiyah)  

Nafkah lampau (madiyah) adalah nafkah wajib dari suami yang diberikan 

kepada isteri namun telah dilalaikan suami selama pernikahan sehingga nafkah 

tersebut menjadi hutang. Ketentuan nafkah tersebut telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasal 80 ayat (4) dan (5) yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami 

menanggung:  

a)  Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan 

anak,  

c)  Biaya pendidikan bagi anak.  

d) Kewajiban suami seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku 

sudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

 

Mengenai nafkah yang dialalaikan oleh suami menjadi hutang Imam Abu 

Ishaq al Syirozi yang tertuang dalam kitab Almuhazzab sebagai berikut : 

ةَ زمََانُ صَارَتْ الن َّفَقَةَ دَيْناً إِ  مَّتِهِ وَلاَ فِى ذِ ذاَ وَجَدَتْ التَّمْكِينَ الْمُوْجِبُ لِلن َّفَقَةِ وَلَمْ يَ نْفِقُ حَتَّى مَضَتْ مُدَّ
 تَسْتَقِطُ بِمَضَى 

 الزَّمَانِ 
Artinya:  

 “Tatkala telah terjadi tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap 

suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah 
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itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus 

di taanggung suami dan tidak gugur lewat waktunya.
7
 

 

Selanjutnya dalam pasal 84 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban 

nafkah seorang suami terhadap isteri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 

80 ayat (4) huruf a dan b menjadi gugur jika isteri nusyuz kecuali berlaku hal-hal 

untuk kepentingan anak. Dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-

masing, maka pihak yan dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Agama. 

Berkenaan dengan kelalaian kewajiban nafkah yang di lalaikan oleh 

suami yang dituntut oleh isteri dalam persidangan tersebut penulis menelaah 

putusan nomor perkara 332/Pdt.G/2021/PA Rh dalam perkara tersebut isteri 

menuntut hak-haknya pasca perceraian yaitu nafkah lampau (madiyah), iddah dan 

mutah, sebagaimana dalam jawaban rekonvensi isteri disebutkan 1) nafkah 

lampau sejumlah Rp.1.500.000,00/bulan selama 84 bulan= Rp. 126.000.000,00; 2) 

nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,-/bulan selama 3 bulan= Rp.4.500.000,00, 3) 

mutah berupa emas 10 gram. Namun yang diberikan dan diputuskan oleh hakim 

hanya nafkah lampau (madiyah) hal ini tertuang dalam amar putusan sebagai 

berikut: 

M E N G A D I L I 

Dalam Konvensi 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi; 

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu ba‟in 

                                                           
7
Imam al-Syirazi, Al Muhazzab, (Bairut: Daar al Fikr), Juz 2, h.178.   
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sughra terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Raha; 

Dalam Rekonvensi 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (suami) untuk membayar nafkah lampau 

kepada Penggugat Rekonvensi (istri) sejumlah Rp. 12.600.000,00 (dua belas 

juta enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak 

diucapkan; 

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya. 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 

Pemberian nafkah lampau (madiyah) oleh suami atau Pemohon kepada 

istri di dasarkan beberapa pertimbangan yaitu karena suami dianggap melalaikan 

kewajibannya selama berumah tangga untuk menafkahi Penggugat, dan fakta 

dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri 

yang nusyuz sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dibebani 

untuk memberikan nafkah lampau (madiyah) kepada istri sebagaimana dalam 

pertimbangan majelis hakim menyebutkan:  

“Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin sempurna dan tidak 

dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami maka 

sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, 

maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, 

kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak 

sebagai seorang istri dan fakta dalam persidangan Tergugat Rekonvensi 

sudah tidak ada lagi i‟tikad baik untuk hidup bersama dengan Penggugat 

Rekonvensi bahkan telah meninggalkan rumah tempat kediaman 

bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas 
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kehendak Tergugat Rekonvensi sehingga majelis hakim membebani 

kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada 

Penggugat Rekonvensi.”
8
 

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, dapat dianalisis 

bahwa unsur nusyuz tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan suami, justru 

suami yang tidak pernah mengajak istrinya ikut tinggal bersamanya sebagaimana 

tertuang dalam pertimbangan hakim diatas sehingga hakim tetap memberikan 

nafkah lampau kepada istri.  

Sedangkan ukuran pemberian nafkah lampau (madiyah) yang diberikan 

suami kepada istri tersebut dalam putusan hakim melalui beberapa pertimbangan 

yaitu: pertama, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, kedua, 

berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri 

tersebut tinggal bersama. Dan ketiga berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat 

setempat.  

Melalui tiga pertimbangan tersebut majelis hakim tidak sepenuhnya 

mengabulkan seluruh tutuntan istri hal ini sebagaimana dalam perkara Nomor 

332/Pdt.G/2021/PA Rh dimana istri meminta nafkah lampau terlalu tinggi yang 

telah dilalaikan suami yaitu selama 7 tahun (84 bulan), sejumlah Rp 

1.500.000,00/bulan selama 84 bulan = Rp. 126.000.000,00 sedangkan pekerjaan 

suami hanya sebagai pedagang di pasar, sehingga hakim dalam pertimbangan 

putusannya memberikan Rp. 1.500.000,00/bulan selama 7 tahun ( 84 bulan) = Rp. 

126.000.000,00. 

 

                                                           
8
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Raha, Putusan 

Perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA. Rh. tanggal 29 Agustus 2023. 
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Dari pertimbangan hakim diatas mengenai ukuran pemberian nafkah 

lampau kepada isteri yang dicerai oleh suaminya harus didasarkan kemampuan 

dan keadaan ekonomi suami sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (2) yang 

menyatakan suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

b. Nafkah Iddah  

Salah satu tujuan iddah adalah untuk memberi kesempatan berpikir yang 

jernih kepada kedua pasangan karena telah menghadapi keadaan rumah tangga 

yang panas mengakibatkan perkawinan putus. Ketika pikiran jernih diharapkan 

suami bisa merujuk isterinya, begitujuga istri tidak boleh menolak, dan selama 

masa iddah diharapkan istri tidak boleh menerima pinangan atau kawin dengan 

laki-laki lain sampai masa iddahnya selesai. Sehingga selama menjalani masa 

iddah istri berhak mendapatkan nafkah kecuali istri nusuz. Nusyuz dapat 

menghalangi istri untuk mendapatkan nafkah iddah. Imam At Tobari 

mendefinisikan Nusyus adalah : 

ا مَ يْ فِ  مْ هِ يْ لَ عَ  فُ لَ خِ الْ , وَ نَّ هُ ن ْ مِ  ةِ يَ صِ عْ مَ لْ باِ  مْ هِ شِ وْ رُ ف ُ  نْ عَ  نَّ هُ اعُ فَ تِ ارْ , وَ نَّ هِ اجِ وَ زْ ى اَ لَ عَ  نَّ هُ  ءُ لُ عْ تِ سْ اِ 
  مْ هُ ن ْ ا عَ اضً رَ عْ إِ  وَ  نَّ هُ ن ْ ا مِ ضً عْ ب َ  هِ يْ فِ  مْ هِ تِ اعَ طَ  نَّ هُ مُ زِ لَ 

Artinya: 

“Sikap tinggi hatinya isteri terhadap suami, dan keberaniannya 

meninggalkan tempat tidur mereka dengan jalan membangkan serta 

berani melakukan hal yang seharusnya terikat pada mereka taat suami 

(melakukan hubungan suami istri) dengan jalan marah dan berpaling dari 

suami.” 
9
 

 

                                                           
9
Imam ath-tobari, Jamiu al Bayan li ta‟wili ayi Al- Quran, dikutip oleh Amran Suadi, 

Hukum jaminan perlindungan dan anak, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2023), h. 136. 
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Dari pernyataan Imam Tobari tersebut bahwa ada tiga indikator 

dikatakan istri nusyuz sehingga hak-haknya mendapatkan nafkah iddah menjadi 

gugur yaitu pertama istri tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga 

khususnya dalam memenuhi kebutuhan biologis suami, kedua istri berpergian 

tidak pamit kepada suami dengan alasan tidak dikuatkan oleh syariat, ketiga 

adalah berpalingnya istri kepada laki-laki selain suaminya, 

Sedangkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, 

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

hamil. 

Dari penjelasan Imam Tobari Tobari dan Kompilasi Hukum Islam diatas 

bahwa nafkah iddah wajib diberikan kepada istri kecuali tidak dijatuhi talak bain 

sughra, tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, berdasarkan hal tersebut 

penulis telah meneliti pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) 

Pengadilan Agama Raha, dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Rh. istri 

dalam jawaban rekonvensi meminta pemenuhan nafkah iddah perbulannya 

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan yang totalnya 

berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun di tolak 

oleh majelis hakim. Sebagaimana pertimbangan dalam putusannya menyatakan: 

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti talak yang 

dijatuhkan adalah talak satu bain sughra dan Penggugat Rekonvensi tidak 

dalam keadaan hamil selama berpisah tempat tinggal 7 tahun 6 bulan, 



118 

 

 

maka sesuai pasal 152 Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat 

Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.”
10

 

 

Dari pertimbangan hakim tersebut bekenaan ditolaknya tuntutan nafkah 

iddah, menurut penulis sejalan dengan  QS.al-Ahzab/33:49 sebagai berikut: 

وْهُنَّ فَمَا ةِ  يأَي ُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُ وْا إِذَا اكََحْتُمْ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَ بْلُ أَنْ تَمَسُّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
 سَرَاحًا جَمِيْلً  تَ عْتَدُوْنَ هَا فَمَتِعُوْهُنَّ وَسَرحُِوْهُنَّ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan 

Rasul-Nya serta beramal dengan amalan syariat, jika kalian memiliki 

akad kepada istri-istri kalian yaitu ikatan pernikahan, kemudian 

kalian mentalak mereka sebelum bercampur dengan istri-istri kalian, 

maka tidak ada iddah yang engkau wajibkan bagi mereka.”.
11

 

Berdasakan ayat tersebut bahwa perempuan yang diceraikan dan belum 

disetubuhi dia tidak wajib menjalani masa iddah.  

c. Mutah 

Mutah adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang 

dipisahkannya disebabkan talak. Pemberian mutah dalam cerai talak tidak 

dikaitkan dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya istri dengan suami, melainkan 

hanya dikaitkan dengan sudah atau tidaknya hubungan badan (qabla dukhul atau 

ba‟da dukhul) jika ba‟da dukhul suami wajib memberikan mutah, tetapi jika qabla 

dukhul maka hukumnya boleh atau tidak wajib. Dengan demikian sekalipun istri 

nusyuz, selama keduanya telah berhubungan badan (ba‟da dukhul) suami wajib 

memberikan mutah. 

                                                           
10

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Raha, Putusan 

Nomor 332/Pdt.G/2021/PARh.tanggal 29 Agustus 2023. 

11
Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Penterjemah Al 

Quran,1971), h. 675. 
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Sejalan dengan kewajiban mutah bagi suami tersebut sebagaimana 

penelusuran penulis pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Pengadilan Agama Raha, perkara Nomor 332/Pdt.G/2021 majelis hakim dalam 

pertimbangan putusannya menolak tuntutan mutah istri di sebabkan karena istri 

qabla dukhul yaitu belum berhubungan badan selama pernikahan sebagaimana 

pendapat hakim dalam beberapa pertimbangannya: 

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 

Rekonvensi dalam perkara konvensi maupun Rekonvensi terbukti bahwa 

Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang qabla dhukhul dengan 

demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 

Mutah harus dinyatakan ditolak”
12

 

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut dapat ditelaah bahwa 

pemberian mut‟ah hanya dapat diberikan kepada istri yang telah dicampuri sesuai 

dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan 

nafkah mutah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau 

benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul; 

Adanya dinamika putusan hakim yang berbeda dalam pemenuhan hak-

hak perempuan dan anak pasca percerian menurut Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Raha Bapak Sudirman, S.H.I.,M..E selaku majelis makim yang 

menyidangkan perkara menyatakan: 

“Bahwa mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian 

telah ada payung hukumnya sehingga Majelis hakim dalam memberikan 

ketentuan amar dalam putusan berdasarkan ketentuan yang sudah ada 

                                                           
12

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Rh diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Raha. 
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guna memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan khususnya 

bagi perempuan dan anak”.
13

 

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Zulfahmi, S.H.I.,M.H 

Hakim Pengadilan Agama Raha yang diwawancarai oleh penulis mengatakan: 

“Bahwa mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian 

telah diatur dalam SEMA Nomor. 2 Tahun 2019 atas pelaksanaan 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang 

pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 

memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian 

dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 

tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca 

Perceraian”.
14

 

 

Berdasarkan wawancara kedua hakim diatas yaitu wakil Ketua dan 

Hakim Bapak Zulfahmi, menurut penulis bahwa hakim dalam memutuskan  

perkara berkenaan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian 

didasarkan aturan yang telah ada dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti 

dipersidangan kemudian menuangkannya dalam bentuk putusan. 

Berkenaan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian 

penulis telah menelusuri melalui aplikasi sistem informasi penelusuran perkara 

(SIPP) Pengadilan Agama Raha, pada tahun 2021 dari 33 perkara mantan suami 

atau Pemohon yang memenuhi pemenuhan nafkah anak sebanyak 26 perkara, 6 

(enam) perkara tidak memenuhi sama sekali kewajibannya, sedangkan 1 (satu) 

perkara yaitu perkara 177/Pdt.G/2021/PA.Rh belum memenuhi pembebanan 

                                                           
13

Sudirman, (45 tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha, Wawancara, Raha 5 

September 2023.  

14
Zulfahmi, (43 tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Wawancara, Raha 5 

September 2023.  
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nafkah dan menjadi hutang bagi mantan suami sekalipun telah di izinkan ikrar 

talak oleh mantan istrinya.  

Pada tahun 2022 dari 22 perkara yang diputus, sebanyak 16 perkara yang 

menunaikan kewajibannya dan 4 (empat) perkara yang tidak melaksanakan 

kewajibannya pasca percerian, sisanya 2 (dua) perkara sekalipun telah diizinkan 

istrinya untuk ikrar namun belum melunasi kewajibannya yaitu perkara 

323/Pdt.G/2022/PA.Rh dan 439/Pdt.G/2022/PA.Rh. belum melunasi pembebanan 

hak perempuan dan anak pasca perceraian. 

C. Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. 

Produk dari Pengadilan adalah putusan. Putusan adalah akhir dari proses 

berperkara di Pengadilan. Putusan merupakan mahkota hakim bahwa harga diri 

dan wibawa seorang hakim dapat di lihat dan dinilai dari putusannya. Putusan 

merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus perkara. Oleh 

karena itu putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan 

masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut Gustav radbruch mengemukakan 

idealnya suatu putusan memuat idee, des, dan recht  yang meliputi 3 (tiga) unsur 

keadilan (Gerechtigkeit), kepastian (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan 

(Zwecthmassigkeit). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus 

mempertimbangkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat 

dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.
15
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Bambang Sutioso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia 

(Yogyakarta: UII Press, 2010), h.9. 
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Tidak semua putusan yang diputus oleh pengadilan dalam hal ini hakim 

harus dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat ada ketentuan-ketentuan 

putusan yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksnakan, hal ini telah diatur oleh 

undang-undang maupun hukum acara perdata. Adapun putusan yang harus 

dilaksanakan sifatnya adalah menghukum yang dinamakan putusan condemnatoir. 

Putusan ini memilki arti menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan 

sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi 

prestasi.
16

 

Dari penjelesan diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa putusan 

yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat yaitu putusan tersebut sifatnya 

menghukum sehingga apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan mempunyai 

konsekuensi hukum. Dalam buku M. Yahya Harahap dikemukakan bahwa 

putusan yang bersifat condemanatoir terwujud dalam perkara contentiosa. 

Dikatakan perkara kontentiosa adalah:  

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai. 

2. Ada pihak Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap 

tergugat. 

3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktoir yakni pihak 

Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah 

berdasarkan asas audi alteram partem.
17

 

Berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak 

                                                           
16

Andang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, Proses Eksekusi dalam Tataran Teori 

dan Praktik, h. 32. 

 
17

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2019), h. 14. 
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pasca perceraian yang harus di penuhi suami telah dijelaskan dalam QS. al-

Baqarah/2: 241 yang berbunyi:  

                           

Terjamahnya: 

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah 

yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.
18

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh 

suaminya berhak atas nafkah bil ma‟ruf (atas ukuran sepatutnya) baik yang telah 

dicampuri maupun belum dicampurinya, baik wanita yang beriddah maupun 

wanita yang tidak beriddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya.
19

. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

dalam pasal 41 yang menyatakan :  

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

anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.  

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut.  

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
20

 

 

 

                                                           
18

Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Penterjemah Al Quran, 

1971), h. 59. 

19
Sofian Syaiful Rizal, Pemberian Nafkah kepada Mantan istri dalam Hukum Islam, 

Telaah Pemikiran Asghar Siregar, Jurnal Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, diakses 

tanggal 8 Maret 2023.  

20
Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Surat Keputusan 

Nomor 1959 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, diakes melalui https://badilag.mahkamahagug.go.id 

tanggal 7 Juli 2023. 

https://badilag.mahkamahagug.go.id/
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Begitu juga ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu 

perceraian terjadi karena talak maka kewajiban bekas suami memberikan mutah, 

iddah, nafkah maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) yang layak selama 

menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan, pelunasan mahar yang 

terutang dan biaya pemeliharaan anak jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh 

anak.
21

 

Berkenaan dengan putusan hakim mengenai pemenuhan hak perempuan 

dan anak pasca perceraian telah diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 menegaskan bahwa pembayaran 

kewajibat akibat perceraian oleh mantan suami kepada mantan isterinya, 

khususnya mut‟ah, iddah dan madiyah, maka pengadilan dapat mencantumkan 

perintah amar putusan dengan kalimat”harus dibayar sebelum mengucapkan ikrar 

talak.” 

Berdasarkan penjelasan Surat Edaran Mahkamah diatas, suami tidak 

memiliki alasan untuk tidak memenuhi putusan tersebut, karena putusan tersebut  

mempunyai kekuatan  eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti bahwa 

putusan tersebut harus  dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya 

eksekusi oleh pengadilan pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan 

putusan tersebut secara sukarela. 

Sedangkan Prosedur pelaksanaan putusan hakim berkaitan dengan hak 

perempauan dan anak pasca perceraian dilaksanakan ketika putusan itu sudah 

berkekuatan hukum tetap (BHT) setelah tidak ada lagi upaya hukum yang 

                                                           
21

Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Mahkamah 

Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), h.71. 
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dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dalam arti suami dan isteri 

merasa puas (menerima) putusan yang telah dijatuhkan hakim dan menganggap 

bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai 

harapannya. Sebaliknya kalau tidak puas terhadap putusan, pada umumnya yang 

pihak yang bersangkutan akan menempuh proses hukum berikutnya yaitu upaya 

hukum banding. 

Atas dasar hukum tersebut  maka hakim karena jabatannya (ex officio) 

berwenang untuk memberikan pembebanan kepada pihak suami terkait hak-hak 

istri dan anaknya, mulai dari nafkah iddah, mut‟ah, nafkah lampau serta nafkah 

anak, dan tidak ditemukan fakta terkait hal-hal yang dapat menghapuskan hak-hak 

tersebut seperti nusyus. Perihal tersebut dituangkan dalam putusan yang sifatnya 

adalah menghukum suami (pemohon) atau tergugat Rekonvensi, karena putusan 

tersebut bersifat condemnatoir yakni menghukum pihak yang kalah agar 

memenuhi prestasi. Hak perdata Termohon yang dituntutnya (Rekonvensi) 

terhadap pemohon, diakui kebenarannya oleh hakim amar putusannya selalu 

berbunyi menghukum. 

Jadi prosedur dilaksanakan putusan setelah tidak ada lagi upaya hukum 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik itu upaya hukum 

banding maupun kasasi. selama masih ada proses upaya hukum pengadilan belum 

bisa menentukan penentuan hari sidang (PHS) ikrar talak. Pelaksanaan ikrar talak 

dapat dilaksnakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 

Sebagaimana pernyataan Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha dalam wawancara 

mengatakan : 
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“Bahwa mengenai pelaksanaan putusan hakim tentang hak perempuan 

dan anak dilaksanakan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap dan 

amarnya bersifat kondemanatoir yakni penghukuman dan dilaksanakan 

secara sukarela, jika tidak dapat dilkasanakan sukarela maka dilakukan 

upaya eksekusi.
22

 

 

Dari wawancara penulis diatas, bahwa pelaksanan putusan dapat 

dilaksanakan jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum dan amarnya bersifat 

menghukum, selain itu putusan tersebut dilaksanakan secara suka rela oleh 

mantan suami tanpa ada paksaan jika tidak dilaksanakan dapat dilakukan 

eksekusi.  

Perihal pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan hak perempuan dan 

anak, Ibu Aisyah Yusriiyah Ahdhal, S.Sy., M.H mengatakan: 

 “Khusus untuk perkara Cerai Talak atau perceraian yang diajukan oleh 

pihak suami, maka putusan hakim terhadap hak perempuan dan anak 

pasca perceraian dilaksanakan (dieksekusi) pada saat sidang ikrar talak, 

dimana pihak suami baru dapat mengikrarkan talaknya setelah ia 

menunaikan atau melunasi pembebanan yang telah ditetapkan oleh hakim 

dalam putusan, baik berupa nafkah iddah, mutah ataupun nafkah lampau, 

serta nafkah anak untuk 1 bulan pertama. Adapun untuk nafkah anak 

untuk bulan selanjutnya, maka dalam hal pihak suami melalaikan nafkah 

anak tersebut, maka mantan istri (ibu dari anak) dapat meminta eksekusi 

ke Pengadilan Agama Raha.”
23

 

 

Pernyataan hakim tersebut dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa 

eksekusi putusan berkaitan dengan kewajiban suami dalam cerai talak dilakukan 

pada saat sidang ikrar talak berkenaan dengan pembebanan nafkah lampau 

(madiyah), iddah dan mutah sedangkan nafkah anak dibayar pada 1 bulan 

pertama, selanjutnya tetap dibayar oleh suami setiap bulannya jika hal itu 
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Sudirman, (45 tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha, Wawancara, Raha 4 

September 2023.  
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Aisyah Yusriyyah Ahdal, (32 tahun), Hakim  Pengadilan Agama Raha, Wawancara, 

Raha 6 September 2023. 
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dilalaikan, mantan istri dapat mengajukan eksekusi akibat dari kelalaian mantan 

suami. 

Sedangkan Bapak Zulfahmi, S.H.I.,M.H dalam wawancaranya 

mengatakan : 

 “Pelaksanaan eksukusi putusan hakim terhadap pemenuhan hak 

perempuan dan anak oleh suami pasca perceraian didasarkan pada  

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi: Dalam 

rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman 

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk 

memberikan perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya 

nafkah iddah, mut,ah dan madliyah, dapat dicantumkan dalam amar 

putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak. Ikrar 

talak dapat dilaksanakan bila istri keberatan jika tidak tidak membayar 

kewajiban berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian pada saat itu.”
24

 

 

Berdasarkan wawancara hakim tersebut tentang Perma Nomor 3 Tahun 

2017 dapat disimpulkan bahwa suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak kepada 

isterinya sebelum memenuhi selurh kewajibannya. Ketika suami tidak mau atau 

belum siap menenunaikan kewajibannya tersebut, maka ia tidak dapat 

mengucapkan talaknya atau menyelesaikan perceraiannya, sehingga Majelis 

hakim akan memberikan kesempatan kepada suami sekurang-kurangnya selama 6 

(enam) bulan untuk mempersiapkan dirinya agar dapat melaksanakan putusan 

tersebut, dan jika sudah siap dia dapat melapor kepengadilan untuk dijadwalkan 

sidang ikrar ulang kembali. 

Adapun menurut Panitera Pengadilan Agama Raha Bapak H. Abdul Haq, 

S.Ag., M.H dalam wawancara mengatakan: 
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Zulfahmi, (43 tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Wawancara, Raha 7 
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““Pelaksanaan eksekusi putusan pemenuhan hak perempuan dan anak 

pasca perceraian dilakukan pada saat sidang  ikrar talak, namun apabila 

pada waktu sidang ikrar talak belum dapat memenuhi kewajibannya 

tersebut maka ditunda sampai 6 (enam) bulan dan jika sampai 6 bulan 

tidak mampu membayar maka seyogyanya dilakukan eksekusi secara 

paksa, akan tetapi selama di Pengadilan Agama belum ada yang 

melakukan eksekusi terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak jika 

suami tidak membayar karena belum ada payung hukumnya, karena masih 

merujuk pada aturan Sema Nomor 3 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Pasal 131 Ayat 4.”
25

 

. 

Dari wawancara Panitera diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan 

terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak tidak jauh berbeda dengan 

pendapat para hakim yaitu dilaksanakan ketika ikrar dan bila tidak dilaksanakan 

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka hak-hak yang menjadi tuntutan isteri 

menjadi gugur dan belum ada sanksi hukum yang menjerat suami jika tidak 

dilaksanakan.  

Guna mendukung putusan hakim berkenaan dengan putusan 

condemnatoir yang sifatnya menghukum dalam pemenuhan nafkah madiyah, 

iddah, dan mut‟ah yang ditunaikan ketika sidang ikrar talak oleh mantan suami 

penulis memberikan salah satu contoh perkara yaitu nomor 420/Pdt.G/2022 PA 

Rh dalam amarnya mengatakan sebagai berikut: 

M E N G A D I L I 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 

2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap 
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Termohon Konvensi, di depan sidang Pengadilan Agama Raha; 

DALAM REKONVENSI 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 

2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonvensi sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, berupa: 

a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah). 

b. Nafkah madiyah/nafkah lampau sejumlah Rp2.400.000, (dua juta empat 

ratus ribu rupiah). 

c. Mutah berupa uang sejumlah Rp1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah). 

3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonvensi nafkah anak bernama (xxx), umur 12 tahun sejumlah 

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 

% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun. 

4) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya. 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya 

perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
26

 

Dalam putusan perkara 420/Pdt.G/2022/PA. Rh tersebut telah ditunaikan 

oleh mantan suami kepada mantan isterinya berkaitan dengan nafkah, iddah, 

mut‟ah dan anak pada pasca perceraian. Pemenuhan tersebut didorong karena 

mantan suami ingin sekali berpisah dengan isterinya sekalipun mengetahui ada 

akibat hukum yang didapat dari perceraian tersebut sebagaimana wawancara 
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Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Raha tanggal 13 September 
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penulis kepada Pemohon yang mengatakan; 

“Sejak putusan ditetapkan oleh majelis hakim mengenai kewajiban saya 

terhadap isteri dan anak, saya bingung bagaimana menunaikannya, karena 

saya tidak cukup kemampuan untuk melunasinya, melihat pekerjaan saya 

sebagai tukang cukur, sehingga pada saat sidang ikrar talak saya tidak bisa 

membayarnya, disebabkan keterbatasan ekonomi. Akhirnya sidang ikrar 

saya ditunda sampai setelah siap, di saat masa tunggu tersebut saya 

berusaha mencari uang secukupnya, namun dana yang saya siapkan belum 

cukup, khawatir masa sidang ikrar habis saya meminta kerelaan mantan 

isteri saya untuk memberikan seadanya dulu dan meyakinkan akan 

memberikan kepadanya setelah pengucapan ikrar. Saya akan melunasi 

pembebanan hak perempuan dan nafkah anak secara angsur sampai lunas, 

atas dasar itulah istri saya mengizinkan ikrar talak. Dan sampai saat ini 

selalu memenuhi kewajiban saya terhadap isteri berkaitan dengan nafkah 

anak dengan diangsur karena keterbatasan ekonomi tersebut”
27

 

 

Dari wawancara penulis dengan pihak pemohon tersebut dalam perkara 

Nomor 420/Pdt.G/2022/PA Rh berkaitan dengan pemenuhannya kepada  mantan 

isteri dalam hal nafkah iddah, mutah dan anak dapat disimpulkan bahwa motif 

pemohon melakukan tersebut karena didorong oleh kesadaran hukum. Kesadaran 

hukum inilah yang menggugah pemohon tetap bertanggung jawab dalam 

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. 

Ada 5 (lima) indikator yang membuat seseorang sadar akan hukum yaitu: 

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum dan sikap 

terikat yang mendorong melakukannya demi hukum.
28

 Dari 5 (lima) indikator 

tersebut menurut penulis poin 5 (lima) yang paling tepat disebabkan karena 

seseorang yang terikat dan mendorong melakukannya demi hukum sudah jelas 
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Basori Abdul Rahman, (40 tahun), tukang cukur, Wawancara, Raha 15 November 
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Hamda Sulfi Nadia, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Studi atas Pelanggaran 

Perundandang-Undangan tentang Perkawinan, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 15. 
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memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap serta perilaku hukum dan dorongan 

dalam dirinya untuk taat kepada hukum tanpa memikirkan akibat hukumnya. 

Dengan adanya kesadaran hukum tersebut maka tujuan dan cita hukum tercapai. 

Dan dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sangat efektif karena 

kesesuaian apa yang telah diputuskan oleh hakim dan dapat dilaksanakan oleh 

pihak. Sebaliknya apa yang diputus oleh hakim dan tidak dilaksanakan oleh pihak 

maka putusan tersebut tidak efektif dan tujuan hukum dan penegakan hukum  

tidak tercapai. 

Untuk menelaah putusan hakim yang belum efektif penulis menelusuri 

beberapa putusan yaitu perkara Nomor 323/Pdt.G/2022/PA Rh dimana putusan 

tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi pihak mantan suami belum 

memenuhi kewajiban berkaitan dengan nafkah kepada mantan istri sekalipun telah 

ikrar talak. Dalam wawancara penulis kepada mantan istri dalam hal ini 

Termohon menyatakan: 

“Saya mengizinkan suami saya ikrar talak walaupun belum siap untuk 

melunasi bebannya yang telah diputus hakim dikarenakan saya ingin 

bebas dari suami saya, dari pada saya digantung dengan ketidak pastian 

karena suami saya telah menikah diam-diam dengan perempuan lain, 

hadirnya saya dipengadilan untuk meminta pertanggungjawaban sebagai 

suami karena selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah, 

selain itu saya punya kepentingan lain yaitu berangkat kerja ke negara 

Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya dan anak-anak saya 

karena saya tunggu sampai saat ini mantan suami saya tidak melunasi 

beban yang diberikannya.
29

 

 

Dari wawancara penulis tersebut kepada Termohon dapat disimpulkan 

oleh penulis bahwa isteri dalam hal ini Termohon mengizinkan ikrar talak karena 
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khawatir nanti tidak adanya kepastian hukum dari suaminya mengenai statusnya 

sebagai isteri jika belum ikrar talak sekalipun belum memenuhi tuntutannya  

sehingga Termohon mengizinkan ikrar talak.  

Untuk memudahkan pemahaman tentang alur pelaksanaan putusan 

mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian penulis membuat skema 

sebagai berikut : 

 

          

         

    

 

 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Dampak Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak 

Pasca Perceraian       

Hakim sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan peradilan 

bertujuan untuk menegakan hukum dan keadian berdasarkan pancasila dan 

 

Menerima 
 

Keberatan (upaya Hukum)  

Verzet, Bandig, Kasasi 

 

Menerima Putusan 

Banding/Kasasi 

Menunggu BHT 

(14 Hari) 

Penentuan PHS dan  

Panggilan sidang 

Jurusita 

Membayar 

 Beban Nafkah 

Ikrar & Menerima 

Akta Cerai 

Belum 

Membayar Beban 

Di izinkan Ikrar & Akta 

Cerai di Tangguhkan 
 Diberi kesempatan 6 

(enam) bulan  

Pihak hadir 

Persidangan 

Membayar 

 Beban Nafkah 

Tidak Membayar 

Beban Gugur 

Putusan 

Hakim 
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Undang-undang Dasar 1945. Tugas hakim senantiasa berupaya memberikan 

keadilan, berhak dan berkewajiban melakukan kegaiatan maupun tindakan secara 

progfesional dan proposional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 

dengan cara terlebih dahulu berusaha mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa 

yang diajukan oleh pencari keadilan. Setelah itu hakim mempertimbangkan 

dengan cara memberikan penilaian terhadap peristiwa yang diajukan kepadanya 

serta berusaha menghubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan cara menyatakan suatu hukum 

terhadap peristiwa yang bersangkutan 

Seyogyanya setiap putusan hakim akan mengikat kedua belah pihak 

terlebih putusan hakim tersebut sifatnya condemnatoir yaitu putusan yang sifatnya 

menghukum sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak 

yang berperkara, jika tidak dilaksanakan akan memiliki konsekuensi atau akibat 

hukum yang mengikat kedua belah pihak. Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian yang diputus oleh hakim sudah jelas akan 

memberikan dampak bagi kedua belah pihak baik itu dari segi positif maupun 

secara negatif. 

Dari segi positif, putusan hakim tersebut memberikan kepastian hukum 

dan jaminan hukum terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca 

perceraian. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri 

dibarengi dengan suatu kewajiban yang seimbang pula untuk membina dan 

menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan 

masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 30 Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor 1 tahun 1974, untuk mewujudkan pembinaan rumah tangga, 

mengharuskan adanya saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan 

memberikan bantuan lahir batin antara suami dan istri. 

Dengan adanya kepastian hukum bagi isteri tentang hak-haknya pasca 

perceraian yang diberikan suami melalui putusan pengadilan, maka pihak 

perempuan akan merasa puas dan tidak merasa dirugikan karena tuntutan-

tuntutannya telah dipenuhi dan dapat menenangkan jiwanya akibat dari perceraian 

tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Raha Kelas 1 B Bapak Sudirman, S.H.I., M.H,  mengatakan: 

“Salah satu dampak positif ketika pemenuhan hak perempuan dan anak 

pasca perceraian dilaksanakan adalah sebagai bentuk perlindungan 

hukum kepada perempuan dan anak yang diceraikan oleh suaminya, 

selain itu memberikan efek jera kepada suami agar tidak serta merta 

menceraikan istrinya begitu saja karena ada akibat yang harus 

dilaksanakan”
30

 

 

Dari pernyataan wakil ketua Pengadilan Agama Raha tersebut, 

memberikan gambaran bahwa kewajiban nafkah kepada istri merupakan bentuk 

konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh suami jika ingin melakukan 

perceraian dan sebagai bentuk prefentif untuk mencegah suami agar tidak 

melakukan percerian secara semena-mena. 

Adapun dampaknya dari segi negatif terhadap putusan yang tidak 

dilaksanakan oleh suami adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap istri dan 

anaknya. Ketidakpastian hukum yang dimasud pertama, tidak adanya jaminan 

hidup yang diberikan mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian 
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sehingga istri dituntut harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan anak-anaknya karena mengalami kesulitan keuangan.
31

 kedua ketidakpastian 

status hukum antara suami dan isteri terhadap putusan yang dijatuhkan, sekalipun 

putusan hakim telah mengizinkan untuk menjatuhkan talak kepada istri, namun 

karena alasan pembebanan yang tidak ditunaikan oleh suami sehingga status 

hukum mereka berdua tidak jelas apakah sebagai duda ataupun janda sehingga 

istri mengajukan gugan cerai kembali untuk status hukum tersebut. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada hakim Pengadilan Agama Raha 

Kelas 1 B ibu Aisyah Yusriiyah Ahdhal, S.Sy., M.H mengatakan:  

“Melalui pelaksanaan putusan hakim, pemenuhan hak perempuan dan 

anak dapat memperoleh hak-haknya pasca perceraian sebagaimana yang 

telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perempuan (istri) dan 

anak dapat terlindungi dari tindakan pengabaian atau penelantaran oleh 

pihak laki-laki (suami). Kondisi yang demikian secara tidak langsung 

telah menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqasidh 

syariah, khususnya hifz ad-diin, hifz an-nafs, hifz al-maal dan hifz al-

aql.
32

 

 

Dari hasil wawancara tersebut menurut penulis bahwa salah satu tujuan 

dari pemenuhan hak perempauan dan anak pasca perceraian yang diputuskan oleh 

hakim semata-mata untuk mencegah kemudaratan atau resiko yang terjadi 

terhadap isteri dan anaknya pasca ditinggalkan oleh suaminya. Oleh karena 

kemudaratan tersebut harus dihilangkan sebagaimana qawaid fiqhiyyah berbunyi: 

رَرُ يزَُالُ   الضَّ

Artinya:  

Bahaya itu harus dihilangkan.
33
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h. 327. 
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Aisyah Yusriyyah Ahdal,S.Sy, M.H, (32 tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, 
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Dalil fikih tersebut mengisyarakan bahwa pelaksanaan putusan hakim 

terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak bagi suami pasca perceraian 

merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dan bila tidak 

dilaksanakan merupakan bentuk kezaliman dan hal ini jelas tidak selaras dengan 

tujuan (maqahid) penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Izzudin bin Abdul Salam 

menegeskan penyelenggaraan peradilan wajib dilakukan dalam waktu segera 

mungkin, agar yang berhak segera bisa mendapatkan haknya serta untuk 

menghindari mafsadat dari pihak-pihak yang berlaku zalim dan batil karena tidak 

menyerahkan haknya kepada yang berhak. 

Atas dasar dalil tersebut menurut penulis memberikan penjelasan jika 

hakim secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan 

anak pasca perceraian guna meminimalisir mudarat atau resiko yang terjadi 

terhadap mantan isteri, bisa jadi ketika itu tidak dipenuhi kemungkinan akan 

mengalami tekanan psikis dan mental, terjadi perubahan status sosial dari status 

istri menjadi janda, mengalami kesulitan keuangan apalagi selama berumah 

tangga tidak mempunyai pekerjaan hanya mengurus anak sehingga sangat 

tergantung pada suaminya sebagai satu-satunya sumber keuangan yang pada 

akhirnya setelah bercerai harus bekerja keras untuk memenuhi hidupnya dan 

anak-anaknya. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada salah satu pihak berperkara di 

Pengadilan Agama Raha perkara Nomor 266/Pdt.G/2022/PA. Rh sebagai mantan 

istri menyatakan: 

“Suami saya memenuhi menunaikan kewajibannya terhadap saya 

mengenai nafkah lampau, iddah, mut‟ah dan anak pada saat sidang 
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pengucapan ikrar talak, namun kewajibannya terhadap nafkah anak pasca 

perceraian hanya berjalan beberapa bulan saja setelah itu belum pernah 

ditunaikan lagi, dan saya sendiri tidak tahu apa penyebab dia tidak 

memberikannya sehinga untuk nafkah anak ditanggung oleh saya 

pribadi.”
34

 

 

Berdasarkan wawancara pihak diatas, dapat dianalisis bahwa pihak 

mantan suami tidak serta merta tunduk dan patuh terhadap putusan hakim tersebut 

dalam hal pemenuhan nafkah anak, ketidak patuhan suami tersebut terhadap 

kewajiban nafkah anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi keuangan yang 

tidak stabil, terlalu sibuk, atau mungkin mantan suami kehilangan pekerjaan. 

Namun bagaimanapun kondisi yang dialami suami tersebut, mantan isteri tetap 

mengingatkan kewajiban tersebut setiap bulannya sebagai bentuk tanggungjawab 

seorang ayah kepada anaknya. Jika tidak dilaksanakan mantan isteri dapat 

mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. 

Sebagaimana penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha bapak 

Sudirman,  S.H.I., M.E dalam hasil wawancara mengatakan: 

“Jika pihak suami tidak mampu membayar beban nafkah yang harus 

diberikan kepada pihak isteri maka boleh diajukan eksekusi dengan 

menyita beberapa barang yang masih ada sebagai wujud penjaminan hak-

hak perempuan dan anak pasca perceraian.”
35

 

 

Berdasarkan pernyataan wakil ketua tersebut dapat dianalisis bahwa 

eksekusi merupakan alternatif pihak istri jika pemenuhan haknya tidak 

dilaksanakan secara sukarela, namun dalam implementasinya hal tersebut belum 

pernah dilakukan oleh pihak istri untuk mengajukan eksekusi terhadap putusan  

disebabkan kurangnya pengetahuan tentang eksekusi, serta tidak didukung dengan  

                                                           
34

Jamrut, (46 tahun), Ibu rumah tangga, Wawancara, Raha 9 November 2023.   

35
Sudirman, (45 tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha, Wawancara, Raha 4 

September 2023.  
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finansial yang memadai.  

Melihat realita hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas    

menurut penulis, perlu ada payung hukum yang melindungi hak-hak perempuan 

dan anak pasca perceraian, sehingga ketika hakim sudah memutuskan untuk 

menghukum suami untuk membayar sejumlah uang kepada istri, maka harus 

dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan perlu ada sanksi yang tegas untuk itu.  

Untuk itu sebagai upaya agar hak-hak perempuan dan anak dapat segera 

ditunaikan Amran Suadi dalam bukunya jaminan perlindungan hukum perempuan 

dan anak memberikan solusi atau pecahan hukum yaitu melalui sistem peradilan 

yang terkoneksi antara struktur hukum (Institusi dan Penegak hukum), Subtansi 

Hukum, (aturan perundang-undangan) dan kultur hukum (pandangan masyarakat). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun interkoneksi sitem 

tersebut dengan cara sebagai berikut: 

1. Membangun data base terpadu yang membuat data para pihak (mantan 

suami, mantan istri dan anak) dari lembaga peradilan kepada 

kementerian/lembaga terkait. 

2. Mahkamah Agung dapat berkoordinasi dengan kementerian pemberdayaan 

perempuan dan anak serta kementerian lembaga terkait lainnya untuk 

menyusun regulasi tentang interkoneksi sistem yang memberikan 

kewenangan kepada masing-masing lembaga yang terlibat dalam 

pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. 

Dengan adanya sistem interkoneksi sistem tersebut dapat memudahkan 

istri untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sebagai contoh jika suami 
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berprofesi sebagai aparatur sipil negara dapat dilakukan pemotongan gaji lewat 

bendahara kepegawaian daerah setiap bulannya guna memenuhi kewajibannya 

sebagai mantan suami terhadap anaknya. 

Alternatif lain menurut penulis jika putusan hakim tidak dilaksanakan 

oleh mantan suami kepada mantan istrinya, mantan istri bisa melaporkan pihak 

mantan suaminya kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 

huruf (d) yaitu perlantaran rumah tangga, dimana suami masih memiliki tanggung 

jawab terhadap mantan istri dan anaknya pasca perceraian, sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: 

“Setiap orang dilarang menerlantarkan seseorang dalam ringkup 

rumahtangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan atau pemeliharaan. Perlantaran sebagaimna pada ayat (1) juga 

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 

tersebut.”
36

 

Laporan yang diajukan mantan istri kepada suami kepihak kepolisian 

menurut penulis semata-mata sebagai bentuk pemenuhan jaminan perlindungan 

hukum terhadap anaknya pasca perceraian dan merupakan efek jera bagi mantan 

suami agar tidak melalaikan kewajibannya tersebut sebagai seorang ayah terhadap 

anaknya. 

                                                           
36

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian penulis terhadap efektivitas putusan hakim 

terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Secara realita pelaksanaan putusan hakim terhadap hak perempuan dan anak 

pasca perceraian masih cukup efektif hal ini berdasarkan data permohonan 

cerai talak tahun 2021 dan tahun 2022 seluruhnya berjumlah 55 perkara 

yang diputus, 42 perkara telah berhasi dieksekusi (dilaksanakan), sisanya 13 

perkara belum terealisasi (tidak dilaksanakan)  

2. Proses pelaksanaan putusan hakim terhadap pemenuhan hak perempuan dan 

anak pasca perceraian dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan 

hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum dan dieksekusi sebelum 

mantan suami mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim, jika belum 

dapat dilunasi, maka sesuai amanah undang-undang pemohon diberi 

kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk melunasi dan mengucapkan ikrar 

talak, jika itu tidak diindahkan maka putusan tersebut gugur, dan perceraian 

tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, namun jika istri 

mengizinkan ikrar talak maka pemohon dapat mengucapkan ikrar talak 

terlebih dahulu namun diberi sanksi administratif akta cerai Pemohon 

ditangguhkan sampai melunasi bebannya.  

3. Adapun dampak positif terhadap pelaksanaan putusan hakim terhadap 

pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah adanya 
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kepastian hukum dan jaminan hidup perempuan dan anak pasca perceraian 

sebagai bentuk preventif agar pihak suami tidak semena-mena menceraikan 

istrinya, sedangkan dampat negatif tidak adanya kepastian hukum berkaitan 

dengan jaminan hidup bagi mantan istri dan anak pasca perceraian, 

penelantaran istri dan anak, status hukum suami istri, sarat adanya tekanan 

psikologi ditengah masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Bahwa aturan hukum yang digunakan dalam pemenuhan hak perempuan 

dan anak pasca perceraian masih berpedoman pada aturan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam kemudian 

dipertegas dengan SEMA dan PERMA, namun di dalam aturan tersebut 

tidak diatur secara tegas tentang sanksi yang diberikan kepada pihak suami 

jika tidak melaksanakan pembebanan nafkah, sehingga hakim dalam 

putusannya tidak memuat sanksi karena belum ada regulasi yang 

mengaturnya. 

2. Perlunya pihak Mahkamah Agung mengatur tentang sanksi yang diberikan 

kepada suami yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak 

perempuan dan anak pasca perceraian, sebagai bentuk penegakan hukum 

terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak. 

3. Adanya kerjasama bagi lintas instansi dalam hal ini aparat penegak hukum 

baik Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Polisi, Kejaksaan 

pengadilan dalam penegakan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca 

perceraian, sehingga perempuan dan anak tidak merasa dirugikan. 
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