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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

 



x 
 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ     mata :م 

م ىَ ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

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

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

 al-madinah al-fadilah :ضِل ةَُ
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ةَ م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ن اَ ي   najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  
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تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ  Hum fi rahmatillah همَُ   الََّّ

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 

 



ABSTRAK 

Nama   :   Hizbulhaq Rahmatullah  

NIM : 80100219129 
Judul : Analisis Yuridis Terhadap  Kekuatan Putusan Hakim Berkekuatan Hukum 

Tetap Tanpa Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar) 

Pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Putusan Hakim 
Berkekuatan Hukum Tetap  tanpa Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar. 
Selanjutnya dari pokok masalah tersebut maka dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah 
atau yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana realitas penyelesaian perceraian 
di Pengadilan Agama Makassar? 2) Bagaimana status hukum penceraian talak setelah putusan 
hukum berkekuatan hukum tetap tampa ikrar talak di Pengadilan Agama  Makassar? Dan 3) 
Bagaimana akibat hukum penceraian talak setelah putusan hukum berkekuatan hukum tetap 
tampa ikrar talak di Pengadilan Agama  Makassar?.  

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, jenis penelitian yang diaplikasikan 
menggunakan penelitian normatif melalui kualitatif lapangan. Adapun kajiannya adalah 
menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran sistematis mengenai 
suatu fenomena, gejala, dan keadaan-keadaan yang terjadi serta menjelaskan secara akurat 
keadaan yang ada hubungannya dengan variable-variabel-variabel yang diteliti.. Dengan 
demikian, membedah penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif dan 
teologis normatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh 
Pengadilan Agama di Makassar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, 
baik itu melalui proses cerai talak maupun cerai gugat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa 
cerai gugat jauh lebih dominan dibandingkan dengan cerai talak. Peningkatan ini 
mencerminkan adanya perubahan dalam cara masyarakat melihat institusi perkawinan dan 
perceraian serta tingkat kesadaran hukum yang semakin meningkat di kalangan masyarakat.2) 
Putusan hukum berkekuatan hukum tetap tanpa ikrar talak oleh pemohon (suami) atau 
kuasanya di Pengadilan Agama  Makassar dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 bulan 
setelah penetapan sidang ikrar talak oleh Majelis hakim memiliki status putusan yang gugur 
atau pertalian perkawinan masih dianggap sah dan utuh; dan 3) Perceraian talak yang dilakukan 
tanpa adanya ikrar talak di Pengadilan Agama menghasilkan konsekuensi hukum yang 
signifikan di antaranya: 1) Pemohon (suami) tidak memiliki kewajiban untukmejalankan 
tuntutan/kewajiban pemohon  pasca cerai; 2) Pemohon (suami) tidak dapat lagi dapat 
menganjukan permohon cerai talak dengan alasan yang sama seperti pada permohon 
sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perudang-undangan; 3) Pihak termohon 
(istri) mendapatkan kerugian baik secara materiil dan immaterial  dengan status perkawinan 
yang  tidak jelas; dan 4) Akta cerai tidak dapat dikeluarkan.  

Implikasi pada penelitian ini bahwa Pemerintah sejatinya harus memperkuat dan 
mempertegas peraturan dan pengaturan perceraian termasuk dalam dalam proses penyelesaian 
penceraian talak dimana seorang suami yang tidak mengikrakan talaknya dengan alasan yang 
tidak dibenarkan di depan persidangan justru berdampak pada kerugikan istri (termohon) 
dengan tidak terpenuhinya hak-haknya baik dalam status perkawinan maupun pasca 
perkawinan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam  merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT melalui 

Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama samawi terdahulu.1 Islam  

mengajarkan dan menuntun manusia dari berbagai aspek kehidupan mereka sehingga 

menjadikan kehidupan manusia lebih terarah dan mendapatkan mashlahat, baik di 

dunia maupun di akhirat. Mulai dari lahirnya manusia di dunia ini sampai wafat, 

semuanya telah dijelaskan oleh Allah SWT, dalam kitab-Nya dan Rasulullah SAW 

dalam sunnahnya, telah memberikan aturan serta prinsip-prinsip yang berharga untuk 

umatnya, terkhusus dalam mengatasi perselisihan rumah tangga. Oleh sebab itu, agar 

terujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, setiap keluarga harus menyikapi 

rambu-rambu yang sudah diatur dalam agama Islam .2  

Tidak terlepas dari salah satu anjuran agama yang untuk membentuk sebuah 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, harus diawali dari sebuah ikatan 

yang sakral yaitu sebuah pernikahan. Pernikahan  dalam Agama Islam , di samping 

dasar-dasarnya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, juga telah 

diatur dengan aturan tersendiri secara jelas dan terperinci dalam hukum positif 

sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Inpres Nomor 1 

Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam .   Tujuan pernikahan antara lain adalah 

 
1 Muannif, Ridwan,  M. Hasbi Umar dan Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan 

Implementasinya." Borneo: Journal of Islamic Studies 1.2 (2021): 28-41. 

2https://dalamislam.com/hukumislam/perceraian-menurut-islam diakses tanggal 20/7/2022 

https://dalamislam.com/hukumislam/perceraian-menurut-islam
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untuk memperoleh keturunan yang jelas dari pasangan suami-istri karena 

ajaran Islam  menganjurkan untuk memperbanyak keturunan sebagai pelengkap dalam 

kehidupan beragama bagi kaum muslim.  Tidak pula terlepas dari hal tersebut, dalam 

realitanya, ternyata terdapat sekian banyak pernikahan yang berakhir karena 

perceraian dan  perceraian itu sendiri juga mempunyai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebelum pasangan suami-istri tersebut benar-benar resmi terjadi perceraian, 

baik karena talak 1, talak 2 dan atau talak 3.  Syarat-syarat tersebut secara ketat telah 

diatur dalam kitab-kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam .  

Talak secara bahasa yaitu dari lafadz thalaq artinya bercerai perempuan dari 

suaminya.3 Sedangkan secara istilah ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami 

terhadap isteri.4 Dalam syariah, talak digunakan sebagai cara yang sah untuk 

mengakhiri suatu perkawinan. Meskipun Islam  memperkenankan perceraian, tapi 

harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya, sehingga hak talak hanya dapat 

dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Nabi Muhammad saw telah 

bersabda : 

 

 

 

Artinya :  
         “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin 

Khalid dari Mu`arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah 
bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda : Perkara halal yang paling 
dibenci Allah SWT adalah perceraian”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)5 

 

3 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1989, h 239 

4Kamal muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang,  1974, 

Cet. 1, h. 144. 

5 Khalil Ahmad Al-Sahar, Badzlu Al- Majhud   Khalli Abi Dawud, Jilid 7, Beirut : D.r Al-

Kukub, t.th, h. 242. 
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Islam  datang dengan tuntunannya bukan untuk memberatkan atau 

menyusahkan manusia tetapi dengan adanya tuntunan Islam  menjadikan kemaslahatan 

bagi kehidupan manusia baik itu secara personal maupun dalam kehidupan sosial.  Hal 

ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah 2/185: 

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيْدُ بِكُمُ الْعسُْرَ   يرُِيْدُ اللّٰه
Terjemahnya:  

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”6 

Kaitannya dalam hal ini adalah perkawinan yang telah diatur dalam Al-Quran 

dan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku secara umum dengan tujuan untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan dunia dan akhirat. Kompilasi Hukum Islam  Bab II Pasal 2, menyatakan 

bahwa perkawinan menurut hukum Islam  adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam  disebut 

sebagai miitsaaqan ghaliidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.7 

Al-Qur`an juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, sangat menyukai 

lawan jenisnya, untuk itu Islam  menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui dengan 

memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan 

jenis tersebut, yaitu perkawinan, dan selanjutnya dari perkawinan tersebut akan 

melahirkan anak keturunan, memperoleh harta kekayaan, dan lain-lain karena menjaga 

kehormatan dan menahan hawa nafsu itu merupakan kewajiban, sementara itu para 

 

6Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 

(Jakarta : t.tp., 2019), h. 37. 

7Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 

2010), h. 114. 
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pemuda memiliki dorongan hawa nafsu yang sangat kuat, maka Rasulullah SAW 

menyuruh mereka untuk memelihara kehormataan mereka dengan cara melangsungkan 

pernikahan karena dengan menikah, mereka dapat menahan pandangan dan 

memperoleh wadah yang jelas untuk melanjutkan keturunan;  

Tidak hanya pernikahan yang diatur dalam Al-Quran tapi juga perceraian 

karena akibat hukum dari adanya perbuatan hukum berupa pernikahan adalah adanya 

konsekwensi terjadinya perceraian. Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” 

diambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. 

Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri 

hubungan suami istri.  

Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau 

mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi, talak 

itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan 

perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, 

sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak 

bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami 

dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, 

yaitu terjadi dalam talak raji’, perceraian menurut hukum Islam  dan hukum positif dan 

prosedurnya.8 

Dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1974. Pada Bab VIII mengatur Putusnya Perkawinan serta 

 

8 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192 
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Akibatnya, dimana dalam Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: 

(a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.9 

Putusnya perkawinan karena kematian, dimaksudkan adalah perkawinan itu 

putus karena salah satu di antara pasangan suami-istri itu meninggal dunia, sedangkan 

perkawinan itu putus karena perceraian sebab suami telah menjatuhkan talak kepada 

istrinya di depan sebuah pengadilan.  Adapun perceraian karena atas keputusan 

pengadilan adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan atas gugatan perceraian 

yang diajukan oleh istri dan perceraian dalam hal ini langsung menjadi talak bain. 

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-Undang 

Perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu : 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri; dan 3) 

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 

tersendiri.10 Dibalik syarat-syarat perceraian tersebut ada alasan-alasan yang dapat 

digunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan Agama, Undang-

undang tidak mengatur secara terperinci. Undang-undang hanya menggolongkan 

secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UU no 

1 tahun 1974, yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan 

atas keputusan pengadilan, namun selain alasan perceraian tersebut, ada beberapa hal 

yang menjadikan sebagai alasan perceraian yaitu apabila dilalaikannya hak atau 

kewajiban dari pasangan. Perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah hal yang 

 

9 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 97 

10 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 

70-71. 
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harus sangat diperhatikan dalam perjalanan menuju rumah tangga yang harmonis. Hak 

suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak 

bagi istri.11  

Secara terperinci, alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian 

diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 

Pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat 

terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya: a) Salah satu pihak berbuat zina 

atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

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

tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya; c) Salah 

satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan 

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

Kemudian pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan sebagaimana 

tersebut di atas ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni : a) Suami melanggar taklik talak; 

dan 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. Sejalan dengan itu, alasan-alasan perceraian sebagaimana 

tersebut di atas diperlukan dalam sistem hukum perkawinan karena ikatan perkawinan 

sekalipun sangat kuat dan kokoh akan tetapi tidak menjamin langgennya semua ikatan 

 

11Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,Kompilasi Hukum Islam Bab XVI 

tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116., h. 160 
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perkawinan, di antaranya ada saja yang menjadi penyebab terjadinya ketidakcocokan 

dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.  Sekalipun setiap orang membutuhkan 

pasangan hidup tapi adakalanya manusia itu memiliki rasa kecewa, kurangnya 

kepuasan lahir maupun batin terhadap pasangannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab 

itu, perlu adanya hukum yang mengatur tentang talaq dalam rumah tangga, meskipun 

perkara tersebut diperbolehkan untuk dilakukan tetapi perkara tersebut sangat dibenci 

oleh Allah swt. Bagi pasangan suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai 

cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila berbagai cara yang 

telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka diizinkan melakukan 

perceraian.12 

Ketentuan mengenai perceraian atau pertalakan telah diatur dalam hukum Islam  

maupun hukum positif namun hanya diketahui oleh kalangan-kalangan tertentu saja 

sehingga sangat perlu untuk disosialisasikan agar setiap insan khususnya yang 

beragama Islam  mengetahui bagaimana Allah swt. menjelaskan adab dan tuntunan 

kepada mereka  yang  akan melakukan  talak.  Secara umum masih banyak yang 

beranggapan  bahwa apabila  seorang  suami sudah  mengucapkan kata  “talak”  kepada  

isterinya, maka  jatuhlah  talak  itu. Padahal ungkapan talak yang diucapkan oleh suami 

bisa saja terjadi dikrenakan terjadinya percekcokan antara suami istri yang tidak sangup 

lagi dibendung sehingga keluarlah ungkapan “talaq”. Mereka tidak mengetahui bahwa 

ungkapan  talak yang diucapkan tersebut barulah sah secara hukum agama, namun 

secara  hukum negara belum dapat dikatakan sah sebelum melewati proses pengadilan. 

 

12Aulia Muthiah, Hukum Islam; Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 

Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 104. 
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Hal ini diatur agar menghindarkan tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan 

kepastian hukum maka harus melalui lembaga peradilan13 

Pada dasarnya ungkapan talaq melaluai lisan sudah cukup menurut ajaran 

agama Islam  hanya saja Negara kita adalah negara hukum, dan segala persoalan 

menyakut putusnya pernikahan merupakan perbuatan hukum, maka dengan ungkapan 

talak saja oleh suami kepada istri belum cukup untuk menyatakan perceraian telah sah 

karena talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan persidangan 

Pengadilan Agama yang telah memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan 

talak kepada istri dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

kemudian telah memperoleh Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera.  Jadi bukti 

telah terjadinya perceraian adalah Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera, 

ketentuan tersebut merujuk Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

yang berbunyi:  Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti 

cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  terhitung setelah putusan 

yang  memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak dan 

atau setelah Hakim  membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan 

putus  sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan 

banding atau kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 

tersebut. Hal tersebut diibaratkan seperti halnya nikah siri yang sah secara agama akan 

tetapi belum sah secara hukum negara sehingga untuk sahnya menurut hukum negara, 

 

13 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 

1989) (Jakarta: Raja Grafika, 2003). h. 215. 
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yang bersangkutan harus mengajukan permohonan isbaupt nikah di Pengadilan Agama 

untuk selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama untuk melakukan 

pencatatan dan  mengeluarkan Akta Nikah.  

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa perceraian antara suami dan istri dianggap putus dan sah secara hukum negara 

apabila telah diajukan ke Pengadilan Agama, baik cerai yang disebabkan karena 

pengajuan gugatan cerai oleh istri maupun permohonan cerai talak oleh suami, maka 

sekalipun pasangan suami-istri telah terjadi pisah tempat telah bertahun-tahun, bahkan 

suami telah mengucapkan talak kepada istrinya tetapi sepanjang tidak ada putusan 

Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum yang menyatakan pasangan suami istri 

tersebut perkawinannya telah putus, maka sepanjang itu pula perkawinan antara suami 

istri tersebut masih dianggap berlangsung dan belum terjadi perceraian.  Kalaupun 

suami di luar pengadilan telah menjatuhkan talak 3 terhadap istrinya, tetap harus 

mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk 

memperoleh kepastian hukum mengenai telah terjadinya perceraian.  

 Kalaupun suami mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, 

tidak serta merta permohonan cerai tersebut dikabulkan karena setelah Setelah perkara 

cerai talak tersebut di daftarkan, pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan 

agama untuk menghadiri persidangan dan pada sidang pertama, hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi hal ini 

dijelaskan dalam (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989) dan Apabila tidak berhasil, maka 

hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh proses 

mediasi sebagaimana dkitentukan dalama Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
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Ketika upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan proses  mediasi melalui 

mediator tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dan jika dalil-

dalil permohonan Pemohon terbukti, barulah Pengadilan Agama menjatuhkan putusan 

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dan selanjutnya 

setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pemohon dan Termohon dipanggil kembali 

kembali untuk menghadiri sidang ikrar talak dan setelah suami mengikrarkan talak 1 

atau talak 2 ataupun talak 3 dan Majelis Hakim telah membuat penetapan menyatakan 

perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus serta Panitera telah mengeluarkan 

Akta Cerai, barulah perceraian benar-benar telah sah secara hukum negara. Jadi 

sekalipun telah ada putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum akan 

tetapi suami tidak mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan, maka belum terjadi 

perceraian karena dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

menegaskan bahwa Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan 

hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim 

wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah 

kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan 

alasan yang sama.  

 Di lain sisi Undang-Undang Peradilan Agama sebagai undang-undang yang 

mengatur terjadinya perceraian dan bukti telah terjadinya perceraian telah berlangsung 

dari tahun 1989 atau sudah berlangsung lebih kurang 33 tahun akan tetapi sampai saat 

ini, masih ada pihak yang menganggap telah bercerai setelah mengucapkan talak 

terhadap istrinya di luar pengadilan, bahkan ada pihak yang telah mengajukan 
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permohonan izin ikrar talak dan pengadilan telah memberikan izin pengucapan talak 

kepada istrinya serta telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang 

penyaksian ikrar talak, namun tidak menghadap di muka sidang dalam waktu 6 (enam) 

bulan dari tanggal, bulan dan tahun yang telah ditetapkan sehingga kekuatan putusan 

tersebut menjadi gugur sehingga pasangan suami istri tersebut hukumnya tetap sebagai 

suami-istri sekalipun sampai saat ini tidak kembali hidup bersama.  Hal tersebut 

tercermin dari Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mks 

tanggal 22 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah 

dipanggil untuk sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 26 Februari 2020 akan 

tetapi Pemohon tidak mengucapkan talak sampai dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung 

dari tanggal 26 Februari 2020 tersebut  dan akhirnya pada tanggal 2 September 2020, 

kekuatan putusan perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 22 Januari 2020 

dinyatakan gugur sehingga Pemohon dan Termohon secara hukum masih tetap terikat 

sebagai pasangan suami-istri.  Jadi dalam faktanya sampai saat ini, masih ada saja 

pasangan suami-istri yang masih awam terhadap putusnya perkawinan karena 

perceraian. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap  Kekuatan Putusan Hakim 

Berkekuatan Hukum Tetap Tanpa Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Makassar) memiliki fokus penelitian diantaranya: 

a. Kekuatan Putusan Hakim  

b. Perkara Perceraian  

c. Ikrar Talak  
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2. Deskripsi Fokus 

Dalam mengarahkan makna dan mendudukkan interpretasi terhadap penelitian 

tesis dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Putusan Hakim Berkekuatan 

Hukum Tetap tanpa Ikrar Talak (Studi Pengadilan Agama Makassar)” maka 

seyogyanya memberikan penjelasan terkait deskripsi fokus: 

Fokus Penelitian  Deskripsi  Fokus 

Putusan Hakim  Putusan hakim atau putusan pengadilan 

merupakan sesuatu yang diinginkan atau 

dinanti oleh pihak yang berperkara guna 

menyelesaikan sengketa diantara mereka 

dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan 

putusan hakim tersebut pihak-pihak yang 

bersengketa mengharapkan adanya 

kepastian hukum dan keadilan dalam 

perkara yang mereka hadapi 

 

Perkara Perceraian  Perkara Perceraian terdiri dari dua kata, 

yaitu perkara dan perceraian. Dalam 

kamus hukum perkara adalah Selama 

persengketaan rumah tangga belum 

diserahkan ke pengadilan, maka 

sepanjang itu pula sengketa tersebut 

tetaplah disebut sebagai sengketa, belum 

menjadi perkara. Setelah sengketa 
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tersebut dituangkan dalam surat gugatan, 

dan para pihak membayar panjar biaya 

perkara, barulah sengketa, prahara, 

perselisihan, atau apapun yang 

semacamnya itu, menjelma menjadi 

perkara. Sedangkan perceraian 

merupakan terputusnya hubungan antara 

suami istri, disebabkan oleh kegagalan 

suami atau istri dalam menjalankan 

obligasi peran masing-masing. 

Perceraian dipahami sebagai akhir dari 

ketidakstabilan perkawinan antara suami 

istri yang kemudian hidup terpisah dan 

diakui secara sah berdasarkan hukum 

yang berlaku. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan “perkara perceraian” 

dalam tesis ini adalah sengketa rumah 

tangga suami istri yang diajukan dan 

diproses di Pengadilan Agama 

Ikrar Talak  Talak berasal dari bahasa arab 

yaitu kata “itilak” artinya lepasnya suatu 

ikatan perkawinan dan berakhirnya 

hubungan perkawinan. Menurut bahasa, 

talak berarti melepas tali dan 
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membebaskanya. Misalnya, naqah thaliq 

(unta yang terlepas tanpa diikat). 

Menurut syara, melepas tali nikah 

dengan lafal talak atau sesamanyaa. 

Perkataan talak dalam istilah fikih 

mempunyai dua arti, yaitu arti yang 

umum dan arti khusus. Talak menurut 

arti umum yaitu segala macam bentuk 

perceraian yang dijatuhkan oleh suami, 

yang ditetapkan oleh Hakim, ataupun 

perceraian karena meninggalnya salah 

seorang dari suami atau istri. Sedangkan 

talak dalam arti khusus ialah perceraian 

yang dijatuhkan oleh pihak suami. 14 

Pada kesimpulanya, ikrar talak adalah 

pengakuan dan sumpah, mengakhiri atau 

memutus hubungan/ikatan suami-istri 

atas kehendak suami dengan kata talak 

atau sejenisnya. 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian adalah 

Bagaimana Kekuatan Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap  tanpa Ikrar Talak 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)?. Adapun sub masalah dalam 

 

14 Abdul Majid Khon, Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Azah, 2015), 255 
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penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana realitas penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Makassar ?  

2. Bagaimana status hukum penceraian talak setelah putusan hukum berkekuatan 

hukum tetap tampa ikrar talak di Pengadilan Agama  Makassar? 

3. Bagaimana akibat hukum penceraian talak setelah putusan hukum 

berkekuatan hukum tetap tampa ikrar talak di Pengadilan Agama  Makassar? 

D. Kajian Pustaka/Kajian penelitian Terdahulu 

 Dalam penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 

melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 

dengan judul penulis sebagai berikut: 

1. Ahmad Syahrus Sikti, Daf‘u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan 

Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI 

Jakarta Tahun 2010-2014 (A, empat, 2015) 

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tujuan pensyariatan hukum 

Islam (maqasid al-shari‘ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan. Konsep menolak kemudaratan (daf‘u al-darar) dalam menyelesaikan 

sengketa perkawinan melahirkan watak hukum yang bersifat responsif terhadap nilai 

keadilan dan kemanfaatan. Artinya semakin responsif sebuah hukum Islam terhadap 

kondisi darar dalam sengketa perkawinan maka semakin adil dan bermanfaat bagi 

pencari keadilan. 

Putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama seperti cerai talak, cerai gugat, hak 

asuh anak dan nafkah ‘iddah, nafkah anak serta mut‘ah melahirkan watak hukum yang 
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bersifat represif terhadap kondisi darar yang telah terjadi. Sedangkan penetapan-

penetapan Hakim Pengadilan Agama seperti wali ‘adal, dispensasi kawin, 

pengangkatan anak danitsbat nikah melahirkan watak hukum yang bersifat preventif 

terhadap kondisi darar yang akan terjadi. Hakim Pengadilan Agama se-wilayah DKI 

Jakarta dalam perkara gugatan perceraian menjadikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

sebagai pasal yang sering digunakan oleh Hakim dengan alasan pertengkaran terus 

menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun fakta persidangan yang 

terungkap bukan dengan alasan perceraian pertengkaran dan perselisihan terus 

menerus. Hakim Pengadilan Agama se-wilayah DKI Jakarta dalam perkara gugatan 

hak asuh anak menjatuhkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang terbaik untuk 

perkembangan fisik dan psikis anak. Selain kepentingan anak, Hakim Pengadilan 

Agama se-wilayah DKI Jakarta mempertimbang-kan sisi keyakinan dan spiritual orang 

tua yang akan mengasuhnya serta pertimbangan kemampuan finansial dalam 

memberikan kehidupan yang layak terhadap anak agar anak tidak terlantar dan menjadi 

korban pasca perceraian orang tuanya. Dalam gugatan nafkah ‘iddah, nafkah anak dan 

mut‘ah, Hakim Pengadilan Agama se-wilayah DKI Jakarta menjatuhkan putusan 

dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dengan kepatutan dan 

kewajaran. Pemberian ‘iddah, nafkah anak dan mut‘ah dapat diberikan secara ex 

officio oleh Hakim agar darar tidak terjadi terhadap anak. Persamaan pada buku ini 

dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai 

penyelesaikan sengketa perkawinan melahirkan watak hukum yang bersifat responsif 

terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan. Artinya semakin responsif sebuah hukum 
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Islam terhadap kondisi darar dalam sengketa perkawinan maka semakin adil dan 

bermanfaat bagi pencari keadilan. Namun demikian yang membedakan dari penelitian 

ini adalah lebih merujuk kepada syarat dan ketentuan yang tidak diatur secara khusus 

dalam islam kemudian menjadi sebuah ketentuan dalam proses perceraian yang 

menjadi tolak ukur masyarakat dalam proses perceraian yang berlaku di Indonesia.  

2. Sudirman L, Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan 

Maqashid (IAIN Parepare Nusantara Press,2009) 

 Masalah perceraian merupakan masalah yang cukup kompleks. Keluarga yang 

mempunyai masalah cenderung merahasiakan masalah-masalah yang dihadapi 

keluarganya dan berupaya memecahkannya sendiri. Pembinaan kehidupan keluarga, 

penasehatan calon pengantin dan penasehatan keluarga yang bermasalah pada 

hakikatnya adalah kegiatan pendidikan yang merubah kondisi yang kurang baik kepada 

keadaan yang lebih baik. Untuk kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan melalui 

pendidikan, persuasif, psikologis dan sebagainya. Perceraian adalah suatu yang harus 

dihindari, Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus diperketat dan 

merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh jika sudah tidak ada pemecahan lagi. 

Di dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan itupun juga harus disertakan dengan 

alasan yang cukup kuat. Karena itu diperlukan ketelitian untuk melihat akar 

permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga 

yang retak dapat dipulihkan kembali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

menempuh jalan perdamaian. Makna perdamaian dalam sengketa perceraian 

mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami 

isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan rumah tangga yang dapat 
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diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Lembaga peradilan menjadi pusat perhatian dalam 

menyelesaikan persoalan tersebut. Para ahli hukum memberikan pengertian yang 

bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan 

suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi 

tegaknya hukum dan keadilan. Persoalan perselisihan dalam rumah tangga kadang 

dapat diselesaikan secara damai dan kadang pula berlanjut terus-menerus jika pihak 

masing-masing tetap mempertahankan pendapat masing-masing dan tidak ada yang 

mau mengalah serta masing-masing ingin menang tanpa mencari dan memikirkan jalan 

terbaik akan kelangsungan kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan Perdamaian 

Perkara Perceraian yang selama ini telah dibangun bersama. Selain itu, konflik atau 

persengketaan terjadi dikarenakan para pihak merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi. 

Mereka berupaya menuntut bahwa mereka miliki hak, tetapi ternyata ia tidak 

mendapatkannya. Untuk itulah upaya perdamaian para pihak yang berperkara 

dilakukan pada tiap tahap persidangan. Persamaan dari penelitian ini adalah Masalah 

perceraian merupakan masalah yang cukup kompleks dalam masyarakat karena 

mempunyai dampak yang begitu besar tidak hanya antara individu yang bersengketa 

namun juga berdampak kepada harta dan keturunan yang dihasilkan oleh pernikahan 

tersebut dan juga syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam sidang perceraian. 

Namun demikian yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus 

kepada bagaimana ikrar talah di persidangan. 

3. Asni, Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer (Deepublish, 2021) 

Buku yang sudah hadir di tangan para pembaca ini membahas tentang Peradilan 

Agama sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Buku ini 
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menyorot eksistensi Peradilan Agama dalam dinamika politik hukum di Indonesia dari 

masa ke masa. Pembahasan mengerucut pada dinamika terkini yang dihadapi Peradilan 

Agama, yakni berkembangnya isu-isu global, era digital dan new normal sebagai 

dampak merebaknya virus Covid-19 yang berdampak pada terjadinya perubahan-

perubahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghadirkan konteks yang utuh, 

ditampilkan pula setting sistem peradilan di Indonesia secara utuh baik dari sisi sejarah, 

kewenangan, sumber hukum maupun sekilas tentang hukum acaranya. Tujuan dari 

pembahasan tersebut dalam rangka menelaah peluang dan tantangan pengembangan 

Peradilan Agama masa kini, khususnya pascareformasi sistem peradilan dan di tengah 

menguatnya tuntutan digitalisasi sistem peradilan dan suasana pandemi Covid-19 yang 

berlangsung saat ini. Persamaan dari penelitian ini adalah juga membahas Peradilan 

Agama sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. menyorot 

eksistensi Peradilan Agama dalam dinamika politik hukum di Indonesia. Namun yang 

membedakannya dengan penelitian ini adalah pembahasannya tidak mengerucut 

kepada dinamika terkini yang dihadapi Peradilan Agama, yakni berkembangnya isu-

isu global, era digital dan new normal sebagai dampak merebaknya virus Covid-19 

yang berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat 

akan tetapi lebih berfokus kepada Prosedur Penyelesaian  Perceraian Talak dan status 

perkawinan. 

4. Suci Ramadhan, Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara 

Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif ( A. Empat, 2021) 

Pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia 

memiliki penalaran yang berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan 

penalaran hukum yuridis dan sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan 
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penalaran hukum empiris. Padahal, pemikiran hakim dan penalaran hukum yang 

digunakan tentu akan berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis konstruksi pemikiran hakim dalam putusan 

perkawinan Islam yang berlandaskan pada nilai dan konsep hukum 

progresif.  Temuan penelitian ini membuktikan bahwa hukum progresif merupakan 

konsep hukum yang mampu mengarahkan hakim dalam membangun paradigma 

pemikiran yang responsif dalam penyelesaian perkara hukum. Pertimbangan hukum 

yang digunakan oleh hakim memiliki dua corak yaitu tekstual yuridis dan 

kontekstual empiris. Pertimbangan tekstual yuridis digunakan oleh hakim dalam 

memutus perkara yang telah memenuhi ketentuan yuridis normatif, sedangkan 

pertimbangan kontekstual digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang 

memerlukan penalaran yuridis empiris. Konstruksi putusan hakim yang berorientasi 

pada hukum progresif ternyata cenderung mampu memberikan nilai kepastian, 

kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak, meskipun beberapa hakim masih belum 

menerapkan progresifitas dalam putusannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas konstruksi paradigma hakim dalam memutus perkara 

perkawinan yang lebih progresif. Yang membedakan dari penelitian adalah lebih 

berfokus kepada ketentuan hukum yang sudah ada namun dalam proses persidangan 

tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

5. Achmad Musyahid dan Amran Al-Qasdijal, Analisis Hukum Islam Tentang 

Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020 

(Jurnal ISTIQRA, Vol. 10, No. 1, Januari -Juni 2022) 

Penelitian ini membahas bagaimana fenomena tingginya angka perceraian di 

Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tingkat 



21 
 

 
 

perceraian di Wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke tahun 2020 

sejumlah 338 pasangan dari total 53.728 pasangan. Dengan demikian, tingkat 

perceraian berada pada 0,63% atau setiap 1.000 Pasangan artinya ada 63 Pasangan yang 

memutuskan hubungan pernikahan atau cerai. Faktor tertinggi yang menyebabkan 

perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke yang adalah 

Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sebesar 46.7%, Meninggalkan 

salah satu pihak sebesar 37.3%, masalah ekonomi sebesar 7.4%, zina sebesar 2.9%, 

mabuk sebesar 2,9%, KDRT sebesar, 0.9 %, Murtad sebesar 0.9%, Poligami sebesar 

0.7%, dihukum penjara sebesar 0.3 dan cacat sebesar 0.3%. Perceraian pada beberapa 

kasus yang terjadi di wilayah kerja Pengadilan Agama  Merauke  cenderung  tidak  

sejalan  atau  tidak  sesuai  dengan  ajaran-ajaran Rasulullah  SAW  karena  masih  

kemungkinan  besar  masih  bisa  didamaikan  kedua bela pihak. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah mencoba menganalisis fenomena perceraian yang terjadi di 

masyarakat. Meskipun demikian secara substansial penelitian ini cukup berbeda 

dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti pada aspek fenomena perceraian 

tanpa adanya ikrar talak di pengadilan.  

6. Ahamad Khotim, Pandangan Ulama Tentang Penerapan    Ikrar    Talak di     

Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang 

dan Tambakberas Jombang) (Jurnal Tana Mana Vol. 1, No. 2, December 2020)  

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan ulama terkait penetapan ikrar 

talak di Pengadilan Agama. Pada kesimpulannya bahwa penelitian ini menguraikan 

bahwa Ulama Tambakberas seperti (Gus Sulton, Gus Idris, Gus Nashir dan Gus 

Choliq) mengatakan bahwa  talak  itu  tidak  harus  di  depan  sidang  pengadilan  

agama,  karena  menurut  mereka talak itu bisa dijatuhkan dimana pun, baik dengan 
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bercanda atau serius, baik dengan kata-kata   yang   jelas   atau  sendirian,  2)      Begitu   

juga   ulama   Paculgowang (KH.   Abdul   Aziz Manshur),  talak  itu  tidak  harus  di  

depan  sidang  pengadilan  agama,  mengucapkan  talak di rumah  pun  bisa  dan  itu  

sah  menurut  hukum  fiqh  klasik. Menurut Fiqh klasik yaitu ketika suami sudah 

menjatuhkan kata talak terhadap istrinya baik itu secara jelas ataupun sindiran maka 

mereka beranggapan sudah jatuhlah talak tersebut walaupun tidak mereka ucapkan di 

depan sidang pengadilan agama. Di samping itu, talak melalui pengadilan agama ulama 

tersebut menganggap sebagai legalitas semata yang meskipun tidak dilaksanakan tidak 

menjadikan tidak sahnya talak tersebut. Dengan demikian, penelitian  di atas sangat 

erat kaitannya dengan penelitian yang hendak peneliti teliti pada objek ikrar talak di 

Pengadilan Agama. Meskipun secara praktis penelitian di atas menguraikan aspek 

legalitas ikrar talak dari perspektif ulama berbeda dengan penelitian ini yang 

menguraikan legalitas maupun legitimasi ikrar talak dalam proses pemutusan 

hubungan perkawinan di pengadilan agama.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui realitas penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama 

Makassar  

b. Untuk menganalisis status hukum penceraian talak setelah putusan hukum 

berkekuatan hukum tetap tampa ikrar talak di Pengadilan Agama  Makassar 

c. Untuk menelaah akibat hukum penceraian talak setelah putusan hukum 

berkekuatan hukum tetap tampa ikrar talak di Pengadilan Agama  Makassar 
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2. Kegunaan Penelitian  

Hasil Penelitian diiharapkan berperan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam kajian ilmu hukum Islam. Dalam hal ini, Kegunaan ilmu pengetahuan 

dari aspek pengembangan teoritis dan pengembangan praktis.  

a. Pengembangan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan arah maupun pondasi baru 

dalam desain keilmuan maupun pengembangan keilmuan terkait Analisis Yuridis 

Terhadap  Kekuatan Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap Tanpa Ikrar Talak 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)  

b. Pengembangan praktis 

Penelitian ini umumnya dijadikan sebagai buah pemikiran yang dapat 

diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi hakim pada 

khususnya dalam mengaktualisasikan putusan-putusan perkara perceraian.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim  

1. Putusan  

a. Pengertian putusan  

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya 

sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan 

pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat 

dilaksanakan eksekusi. Pada referensi yang berbeda, putusan adalah suatu pernyataan 

oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan 

perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. 1 

Tujuan diadakannya suatu proses peradilan di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan hakim.2 Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan 

pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh 

pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan 

sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa 

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka 

hadapi.3 

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam putusan-

putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa peng adilan akan memberikan 

 

1Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet.1; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 

2021), h.  110 

2 M. Nur. Rasaid, Hukum Acara Perdata, Cet. III. (Jakarta: sinar Grafika. Offset. 2003), h. 48 

3 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet I, (Jakarta PT, Rineka Cipta, 

2004), h. 124. 
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keadilan kepada setiap warga masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan 

(justifiable). Di sini tidak menjadi persoalan, pranata apa yang menjadi dasar 

pendistribusian keadilan sebagai produk pengadilan, tetapi yang lebih penting adalah 

bahwa mereka sudah terlayani dengan baik dan telah diperlakukan dengan baik oleh 

aparat pengadilan dengan sebagaimana mestinya. Ketika putusan pengadilan ditandai 

oleh sistem norma tertentu dan bekerjanya proses pengadilan digerakkan oleh aktor-

aktor pengadilan yang mampu melihat hukum sebagai suatu yang ketat (rigid), akan 

menjadikan keadilan yang akan diberikan oleh pengadilan bersifat impersonalitas. 

Hakim sebagai aktor, sekaligus menjadi pelaksana inti yang secara fungsional 

melaksanakan kekuasaan kehakiman berkewajiban memahami ruang lingkup tugas, 

peranan serta kewajibannya sebagaimana diatur di dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Pemahaman dan penguasaan peranan, tugas, dan fungsi serta kewajiban hakim 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional, akan memungkinkan 

menghasilkan putusan hakim yang mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. Putusan hakim yang demikian tersebut, akan mencerminkan rasa 

keadilan masyarakat, bilamana bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung 

di dalam sila-sila Pancasila sebagai wujud dan implementasi dalam melaksanakan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.4 

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian 

hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang 

 

4 Deni Bram,. "Peran hermeneutika dalam rangka meningkatkan kualitas putusan." Jurnal 

Yudisial 4.1 (2011): 46-61. 
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melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya 

serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum 

yang tertulis5 dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis 

seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.6 

Putusan adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai konteks untuk 

menggambarkan hasil atau keputusan yang dibuat dalam berbagai situasi. Dalam 

beberapa literatur yang ada, para ahli mencoba memberikan definisi terhadap apa yang 

dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut juga putusan Pengadilan. 

Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila 

dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan 

mendapatkan sesuatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi yang 

lain. Untuk itu kita lihat beberapa pandangan doktrinan pengertian “putusan hakim 

atau pengadilan” sebagai berikut:7 

a) Rubini dan Chaidir Ali  merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan 

suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, 

yang menurut kesimpulankesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta 

memuat pula akibat-akibatnya”. 

 

5 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet I, (Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1998), h. 83. 

6Bambang Sutiyoso. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." Jurnal Hukum 

Ius Quia Iustum 17.2 (2010): 217-232. 

7 Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, SH, M.Hum, Hukum Acara Perdata, (Aceh: 

Unimal Press 2005), h. 97. 
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b) Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah: “Suatu pernyataan 

yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak”. 

c) Riduan Syahrani memberi batasa putusan pengadilan adalah: “ Pernyataan hakim 

yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 

menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”. 

Putusan pengadilan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga 

peradilan, seperti pengadilan atau arbiter, sebagai hasil dari proses hukum atau 

penyelesaian sengketa. Dokumen ini mencakup serangkaian unsur yang penting untuk 

memberikan klarifikasi, otoritas, dan kerangka hukum dalam menentukan hasil suatu 

kasus/sengketa. putusan pengadilan mencakup beberapa elemen penting yang 

membentuk struktur dan isi dari keputusan tersebut.  

a) Identitas kasus. Putusan dimulai dengan identifikasi kasus yang sedang 

dipertimbangkan. Ini mencakup nomor perkara, nama pengadilan yang 

mengeluarkan putusan, serta identitas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. 

b) Ringkasan kasus. Bagian ini memberikan ringkasan singkat dari kasus, termasuk 

pernyataan klaim atau gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa 

dan argumen yang diajukan selama persidangan. 

c) Temuan fakta. Putusan dapat mencantumkan temuan fakta yang diakui oleh 

pengadilan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Temuan ini didasarkan 

pada bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. 

d) Pertimbangan hukum. Ini adalah bagian penting yang menjelaskan dasar hukum 

yang digunakan oleh hakim atau arbiter dalam membuat keputusan. Ini mencakup 
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kutipan dari Undang-undang yang berlaku, preseden hukum, atau argumen hukum 

yang relevan. 

e) Keputusan akhir. Ini adalah bagian yang paling krusial dari putusan, yang 

menyatakan hasil dari kasus tersebut. Keputusan ini bisa berupa pemberian kepada 

salah satu pihak yang bersengketa, penentuan sebagian klaim atau gugatan, atau 

keputusan tidak mendukung. 

f) Rekomendasi atau perintah tambahan. Putusan dapat mencakup rekomendasi atau 

perintah tambahan yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup 

perintah untuk membayar kompensasi, melakukan tindakan tertentu, atau 

menghentikan perilaku tertentu.  

g) Tanda tangan dan tanggal. Putusan ditandatangani oleh hakim atau arbiter yang 

mengeluarkannya dan mencantumkan tanggal dikeluarkannya putusan. Ini 

menunjukkan bahwa putusan adalah dokumen resmi yang sah. 

h) Penjelasan rinci (jika ada). Beberapa putusan mungkin mencakup penjelasan rinci 

yang menguraikan alasan hakim atau arbiter dalam membuat keputusan tersebut. 

Ini membantu pihak-pihak yang terlibat memahami dasar hukum dan faktor-faktor 

yang memengaruhi keputusan.  

i) Nomor register putusan. Putusan biasanya memiliki nomor register yang digunakan 

untuk mengidentifikasi putusan tersebut dalam arsip pengadilan. 

j) Pelaksanaan putusan. Bagian terakhir dari putusan mungkin mencakup petunjuk 

atau informasi tentang pelaksanaan putusan, termasuk batas waktu untuk mematuhi 

putusan dan prosedur untuk melakukan pelaksanaan. 

Unsur-unsur dalam putusan pengadilan memainkan peran penting dalam menjaga 

integritas sistem hukum. Identifikasi kasus, ringkasan kasus, temuan fakta, 
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pertimbangan hukum, dan keputusan akhir adalah elemen-elemen yang memberikan 

klarifikasi dan kejelasan pada hasil kasus. Mereka memungkinkan pihak-pihak yang 

terlibat untuk memahami dasar hukum dan alasan di balik keputusan tersebut, yang 

pada gilirannya memastikan keadilan proses hukum. Selain itu, unsur-unsur ini 

menciptakan rekam jejak hukum yang penting, memberikan otoritas hukum pada 

putusan, dan memastikan pelaksanaan yang benar. Terutama, mereka juga memainkan 

peran dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan hak banding dalam sistem 

hukum. Dengan demikian, unsur-unsur dalam putusan pengadilan bukan hanya 

komponen teknis, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip hukum yang mendasar, 

seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum. 

2. Jenis-jenis putusan 

Laila M. Rasyid, dan Herinawati Sebagaimana telah dikutip dalam bukunya 

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-

jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:8  

1) Putusan yang bukan Putusan Akhir  

Lazim disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, 

putusan sementara atau interlocutoir vonnis yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan 

pemeriksaan perkara”. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang 

dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggab merupakan satu 

kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat 

tetap serta perkara belum selesai. 

 

8 Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, SH, M.Hum, Hukum Acara Perdata, (Aceh: 

Unimal Press 2005), h. 100 
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2) Putusan Akhir  

Lazim disebut dengan istilah: “Eind vonnis”, atau “final judgement” yaitu 

putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri 

perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:  

a) Putusan Deklaratoir (declaratoir vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau 

menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. 

Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang 

sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli 

waris, dan lain sebagainya. 

b) Putusan Konstitutif (constitutive vonnis) adalah putusan hakim yang meniadakan 

atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, 

pegangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian 

dan lain sebagainya. 

c) Putusan Kondemnatoir (condemnatoir vonnis) adalah putusan yang menghukum 

pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat 

untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat 

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya. 

d) Putusan Kontradiktoir (contradictoir vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia 

tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat 

tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil 

dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak 

pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.  
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e) Putusan Verstek (verstek vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam 

hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara 

patut untuk datang menghadap. 

3. Hakim  

a. Pengertian hakim  

Pembahasan mengenai masalah hakim tidak dapat dilepaskan dari landasan 

konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), khususnya Bab IX Kekuasaan Kehakiman, menurut Jimly Asshiddiqie, dalam 

sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary merupakan cabang 

yang diorganisasikan secara tersendiri. Bahkan, Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit 

des Lois” memimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang-

cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial. Ajaran 

pemisahan kekuasaan yang diletakkan oleh Montesquieu ditiru oleh banyak negara di 

dunia dengan berbagai macam varian, oleh karena tidak dapat diterapkan secara mutlak 

tergantung dari sistem ketatanegaraan yang dianut oleh sebuah negara. 

Dalam bahasa Arab, al-qadha' biasa disebut dengan al-hukmu karena dalam 

prosedur pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar kata dengan kata al-hukmu),di 

mana setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang 

zalim harus dihentikan. Selain itu, al-qadha' biasa disebut dengan al-hukmu karena 

dalam proses pengadilan ada ihkaamu asy-syai' (memperkokoh dan menyempurnakan 

sesuatu).9 Maka demikian, ulama mengkategorikan hukum qadha' adalah fardhu 

kifayah. Harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada manusia. 

 

9 Wahbah Az-Zuhaili,, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu",alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani 

(Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet.ke-1, Jilid 8, h 103 
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Beban ini diberikan kepada penguasa atau khalifah. Dalam sebuah wilayah tertentu, 

khalifah boleh mewakilkan kewajiban ini kepada hakim. Jadi, dalam Islam, sejatinya 

hakim adalah wakil resmi khalifah di sebuah wilayah utamanya dalam penerapan 

hukum Islam.10 

Seorang hakim sebagai wakil Allah swt dan khalifah memiliki tugas yang 

sangat berat. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisihi 

keadilan dan nilai-nilai syara', tempatnya adalah di neraka. Menurut sebuah hadis 

hakim terbagi dalam tiga kelompok. Dua kelompok akan dimasukkan ke dalam neraka 

dan hanya satu kelompok yang selamat hingga ke surga. Kelompok hakim yang masuk 

surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman 

berdasarkan kebenaran tersebut. 

b. Tugas dan fungsi hakim  

Secara normatif, status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah 

ditetapkan di dalam beberapa peraturan perundang undangan, di antaranya Undang-

Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang No. 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman 

terdapat dua pasal yang menyebutkan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat 

negara, yaitu Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1). Pasal 19 menyebutkan: “Hakim dan hakim 

konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 

dalam undang-undang”. Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyebutkan: “Hakim pengadilan 

di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”. 

 

10Ali Samiun, "Pengertian Peradilan Dalam Perspektif HukumIslam", 

http://www.informasiahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi-

hakim.html. 
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Sebelumnya, pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada 

Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus 

yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan Pasal 1 angka 6 

mengatakan bahwa Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Pasal 1 

angka 7 mengatakan Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. 

Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) pada Pasal 122 huruf e menyebutkan: “Pejabat negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 121 yaitu:4 Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada 

Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan 

kecuali hakim ad hoc.  Adapun tugas tugas pokok dan fungsi hakim antara lain : 

1) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan 

memasukkan dalam buku kalender persidangan; 

2) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota; 

3) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang; 

4) Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani; 

5) Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya; 

6) Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya; 

7) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk 

diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti; 

8) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan 

dan menandatanganinya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang 

berikutnya; 
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9) Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti; 

10) Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca 

tulis; 

11) Membuat jadwal persidangan (Court Calender); 

12) Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya  kepada Ketua 

Pengadilan Agama; 

13) Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan 

pemanggilan para pihak; 

14) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru 

Sita Pengganti  berkaitan dengan perkara yang ditanganinya; 

15) Menganalisa putusan/penetapan untuk meningkatkan mutu 

Putusan/Penetapan; 

16) Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 

17) Melaksanakan  tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 

c. Kode Etik Profesi Hakim 

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi 

hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan 

negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.11Sedangkan 

mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, 

 

11Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim Pakar 

Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002, h.34 
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dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang 

pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.12 

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara 

hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh 

penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai 

sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir 

maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam 

bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai 

berikut.13 

1) Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik 

Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan. 

2) Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan 

peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut 

dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh 

membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. 

Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan 

secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila 

 

12Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, 

h. 60 

13Suyuthi, Wildan. "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama" dalam 

Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), h. 98 
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hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang 

jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai 

keterbukaan. 

4) Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja 

sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, 

para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup. 

5) Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan 

tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan 

terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi 

maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban 

horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan bahwa: 

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili.14 

6) Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam 

Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri 

dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, 

 

14 Tasrif, S. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. 

Pangaribuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989. 
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baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama 

majelis hakim.15 

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan 

sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi 

luhur (officium nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada 

manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri 

dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut.16 

a) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih" 

menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi; 

b) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan 

mengacu pada nilai-nilai luhur; 

c) Pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai 

keseluruhan. 

d) Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin 

mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. 

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan 

pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk 

memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai 

ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi 

hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat 

khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini. 

 

15Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum (Semarang: CV 

Ananta, 1994). 

16Zakiah, Waingatu. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan (Jakarta: Indonesian Corruption 

Watch, 2002). 
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4. Konstruksi  dan Pertimbangan Putusan Hakim 

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari ke adilan dalam 

proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada 

para pencari keadilan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tugas hakim adalah 

menyelesaikan kasus-kasus yang dibawa kepadanya, sementara fungsi dari wewenang 

pengadilan dapat diuraikan dalam dua konsep, yaitu "menegakkan hukum" dan 

memberikan keadilan. Menegakkan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

mencapai keadilan, sementara keadilan sendiri adalah tujuan utama dari penegakan 

hukum tersebut. Ketika kita berbicara tentang hukum, ini tidak hanya merujuk pada 

peraturan-peraturan yang tertulis (hukum positif), tetapi juga mencakup semua norma 

dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. 17 

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan 

pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena 

demikian para pihak diharapkan, baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon 

dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa melanggar hak orang 

lain harus mengambil hak tersebut.18Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara 

yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun dan putusan dengan baik dan benar. 

Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam 

 

17 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, Diksresi Hakim Sebuah 

Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 19 

18 Lilik Mulyadi, Putusan Pengadilan dalam Hukum acara Perdata Indonesia, Teori, Praktek, 

Teknik Membuat dan Permasalahannya, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti 2009), h. 147. 
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sidang terbuka dan umum, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.19 

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim 

merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai 

keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim 

bersangkutan.20 Menurut Andi Hamzah,  sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, 

putusan adalah ”hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan 

masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, 

sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan 

”suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu 

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk 

menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”21 

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan 

menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis 

Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu 

sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum22 

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai 

poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan 

 

19 Pasal 13 ayat (2)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

berbunyi: ”Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum” 

20 Pasal 13 ayat (2)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

21 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, 

Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, h. 291-292. 

22 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. h. 292. 
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atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan 

Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. 

Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam 

membimbing  Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu 

mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.23 

Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan 

yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. 

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari 

putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan 

hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum 

tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian 

tentang: 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat 

formil dan materil; 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian; 

3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan 4) Sejauh mana 

nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.24Selanjutnya diikuti dengan 

analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari 

analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak 

mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim 

menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi 

kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan 

dalam diktum putusan. 

 

23Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence), (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213. 

24 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading , 1975), h. 809. 
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Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama 

dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan 

yang baik dan benar.25  

a. Tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak 

kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa 

yang telah diajukan tersebut.  Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, 

mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, 

yang didasarkan alat bukti pembuktian seperti: 1) Proses pembuktian dimulai 

meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai 

alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat 

materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian; dan 2) Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. 

Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah 

ruh bagi putusan Hakim. 

b. Tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak 

kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-

benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang 

dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, 

dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah 

dikonstatir itu.  

Mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap 

dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang 

 

25 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 

87-89. 



42 
 

 
 

telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan 

perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari 

penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.  

c. Tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan 

keadilan kepada para pihak yang berperkara.  

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk 

membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk 

menilai pertimbangan hukum suatu  putusan, maka dapat disimpulkan apabila  Hakim 

tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, 

misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir,  karena tidak menetapkan 

beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap 

kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja 

dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidakberhasilan pada dua tahap 

sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidakberhasilan dalam dalam 

menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini. 

5. Asas-asas hukum putusan hakim  

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili 

suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, 

menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut 

jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi 

masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan 

kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai 
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bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman 

serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. 

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni : a) Putusan 

hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial; 

b) Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi 

setiap individu, kelompok maupun negara; c) Putusan hakim merupakan keseimbangan 

antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan; d ) Putusan hakim 

merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial; e) 

Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara; f) 

Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara 

dan masyarakat. 

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. 

Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, 

sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari 

keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus 

mencerminkan unsur tersebut dengan prinsip- prinsip yang menyertainya: 

a. Asas Keadilan  

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk 

dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak 

belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keasilan sesuai 

dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan 
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hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya 

persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim 

harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai 

dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut 

atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa 

yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di 

pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang 

sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh 

ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan 

karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk 

ketidakadilan. 

b. Asas Kemanfaatan  

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja 

menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi 

secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang 

berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang 

dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan 

dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat 

penegak hukum secara utuh.  

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus 

suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan 

dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan 

bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada 

tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas 
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kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum 

adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna 

untuk manusia.26 

c. Asas Kepastian Hukum 

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses 

penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum 

yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-

undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga 

hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum 

tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.27 

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu 

putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang 

memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak 

hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari 

hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.28 Penerapan hukum harus sesuai 

dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan 

makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan 

hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi 

kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang 

mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan 

 

26 Amir Ilyas, Kumpulan Asas-asas Hukum, (Jakarta:Rajawali, 2016), h. 91. 

27 Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia 

lustum (Yogyakarta, 2002), h. 21 

28Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 51. 
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ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan 

pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat. 

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah 

memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada 

penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut 

bukan berati putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak 

jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai 

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut 

dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan 

kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. 

B. Tinjauan Umum Perkara Perceraian  dan Ikrar Talak  

1. Perkara Perceraian  

a. Pengertian dan  Hukum Perceraian 

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

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

pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaẓ yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah 

yang kemudian digunakan oleh syara’.29 Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan 

istilah “talak” atau furqah”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan 

perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari 

berkumpul. Perkataan talak dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. 

Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, 

 

29 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar (Surabaya: Bina Imam, 

1993), juz. 11, h. 175 



47 
 

 
 

yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang 

dijatuhkan oleh pihak suami.30 

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab 

bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam 

memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang 

hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, 

maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu 

merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.31 

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian 

tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup 

bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian 

merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang 

menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa 

kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah 

itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu 

sesuai dengan cita-cita,  walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan 

membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan 

memilih untuk membubarkan perkawinan. 

b. Rukun dan Syarat Perceraian 

 

30 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 

(Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), h. 103 

31 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Bulan Bintang: Jakarta, 

1974)  h.158 
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Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terujudnya 

talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan 

pendapat di kalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip 

oleh Husni Syams.32  

1) Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Al-Kasani sebagai berikut:  

فركن الطالق هو اللفظ الذي جعل داللة على معىن الطالق لغة وهو التخلية واإلرسال ورفع القيد الصريح وقطع 

 33إزالة حل احمللية ىف النوعْي أو ما يقوم مقام اللفظ 7الوصلة وحنوه ىف الكناية أو شرعا وهو 

Artinya: 

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik 

secara etimologi, yaitu al takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal 

(mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal 

lainnya pada lafal kinayah , atau secara syara' yang menghilangkan halalnya 

("bersenang senag" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), 

atau apapun yang menempati posisi lafal" 

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam 

pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu sighah  atau lafal yang menunjukkan 

pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i maupun apa saja yang menempati posisi 

lafal-lafal tersebut.  

2) Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu: 

a) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan 

talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih 

kecil. 

 

32http://fikihonline.blogspot.com/ 2010/ 04 /rukun-dan-syarat-talak.html, Akses 20/07/22 

33'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, Bada`i' wa al-Shana`i', (Beirut: Dar al-Kutub 

al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98 
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b) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja 

membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah  

yang jelas. 

c) Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri 

yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah. Adanya lafal, baik bersifat 

şarih  (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah . 

3) Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu: 

a) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah 

seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak 

orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum. 

b) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyyah membaginya 

kepada tiga macam, yaitu: a. Lafal yang diucapkan secara şarih  dan kinayah . b. 

Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara şarih  maupun kinayah , boleh 

saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan 

ulama dikalangan Syafi'iyyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu.  Talak itu juga sudah dianggap 

memenuhi rukun kedua, ini apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawiḑ)  kepada 

isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyyah, 

lafal atau sighah  yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui 

ucapan dengan lafal yang şarih  atau kinayah , isyarat bagi orang yang bisu baik 

dengan isyarat yang şarih  maupun kinayah , ataupun melalui penyerahan 

menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya. 

c) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama 

Syafi'iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya 
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kesengajaan, yaitu: a) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya 

bernama Țariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Țaliq (wahai yang 

ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah 

ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya 

sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara şarih  

bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah; b) Ketidak tahuan. Apabila 

seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang 

disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah istrinya sendiri, 

maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyyah talaknya sah. Namun apabila 

orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami 

maksudnya maka talak itu tidak sah; c) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan 

dalam keadaan  bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, 

sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya; d) Adanya 

unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh 

bentuk taşarruf kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, 

talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur 

paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan 

yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan 

lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relatif seperti dikurung atau tidak diberi 

makanan; dan e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya 

seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk taşaruf. 

d) Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu 

kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh 
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tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila 

suami tersebut menyandarkan kepada faḑalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau 

air mani, maka talaknya tidak sah. 

e) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita 

yang bukan isterinya: Anti țalliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak 

sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih 

berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan 

menurut ulama Syafi'iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang 

bukan isterinya: In nakahtuki fa anti țalliq (jika aku menikahimu maka kamu 

adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, 

ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia 

mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.34 Karena itu, 

dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat 

dikalangan ulama. 

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang 

dikemukakan oleh ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya 

dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana 

formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah 

telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan 

ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini 

diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.35 

 

34  Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, al-Wajiz fi Fiqħ Madzhab al-Imâm al-

Syâfi'iy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289; 

35 Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqħ 'Ala Madzâħib al-Arba'aħ, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 

4, h. 280; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, alFiqh al-Islâmiy wa Adillatuh, (Damaskus, Dâr al-

Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 264 
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c. Akibat Hukum Perceraian  

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi hukum perceraian dapat sangat 

berbeda dan dapat diatur oleh hukum sipil, hukum agama, atau kombinasi keduanya. 

Juga, setiap kasus perceraian memiliki karakteristik yang berbeda sehingga akibat 

hukumnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor individu dan keputusan 

pengadilan. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa akibat hukum yang dapat 

terjadi setelah perceraian36: 

1) Pemutusan perkawinan. Perceraian secara hukum mengakhiri status 

perkawinan antara suami dan istri. Setelah perceraian, mereka tidak lagi 

dianggap sebagai suami istri. 

2) Hak asuh anak. Jika pasangan memiliki anak, perceraian biasanya memicu 

pertanyaan tentang hak asuh anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah 

satu atau kedua orang tua, tergantung pada hukum yang berlaku dan keputusan 

pengadilan. Dalam banyak kasus, hak asuh bersama juga merupakan pilihan di 

mana kedua orang tua berbagi tanggung jawab atas anak-anak mereka. 

3) Pembagian harta bersama. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan 

harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum setelah perceraian. Bagaimana 

harta ini dibagi dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang 

berlaku. 

4) Nafkah: Suami atau istri yang lebih mampu secara finansial mungkin 

diharuskan membayar nafkah kepada mantan pasangannya. Nafkah ini 

 

36Nunung Rodliyah,. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan." Keadilan Progresif 5.1 (2014): 121-136. 
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bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada pihak yang 

memerlukan, terutama jika mereka memiliki anak yang perlu diurus. 

5) Perubahan Status Sosial: Perceraian dapat berdampak pada status sosial dan 

emosional pasangan, anak-anak, dan keluarga yang terlibat. Hal ini dapat 

memengaruhi hubungan mereka dengan teman, keluarga, dan masyarakat 

secara umum. 

Pada prinsipnya,  akibat hukum perceraian dalam hal tanggung jawab orang tua 

yang telah bercerai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, mencakup tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, harta bersama, 

dan nafkah atau biaya untuk istri dan anak. Tanggung jawab orang tua yang telah 

bercerai terhadap nafkah anak di bawah usia tertentu, yaitu anak yang belum mencapai 

usia 12 tahun, adalah bahwa anak berhak menerima dukungan finansial dari ibunya. 

Namun, jika ibu anak telah meninggal dunia, maka hak ini dapat digantikan oleh 

wanita-wanita dalam garis keturunan ibu, wanita-wanita dalam garis keturunan ayah, 

saudara perempuan dari anak tersebut, atau wanita-wanita kerabat sedarah dari garis 

samping ibu Untuk anak yang sudah mencapai usia 12 tahun, mereka memiliki hak 

untuk memilih apakah akan menerima dukungan finansial dari ayah atau ibu mereka. 

Namun, jika pemegang hak hadhanah tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohani anak, meskipun sudah memberikan nafkah dan hadhanah yang memadai, maka 

dengan persetujuan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah juga. Semua biaya 

hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sesuai dengan 

kemampuannya, setidaknya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat 

mengurus dirinya sendiri, yaitu pada usia 21 tahun. 
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2. Ikrar Talak 

Kata "ikrar" dalam bahasa arab berarti "pengakuan" atau "pernyataan." dalam 

konteks perceraian, ikrar talak adalah pernyataan suami yang mengungkapkan niatnya 

untuk menceraikan istrinya.37 Di samping itu, kata "talak" berarti "cerai" dalam bahasa 

arab. jadi, ikrar talak adalah pernyataan resmi seorang suami untuk menceraikan 

istrinya. ikrar talak adalah pengakuan dan sumpah, mengakhiri atau memutus 

hubungan/ikatan suami-istri atas kehendak suami dengan kata talak atau sejenisnya. 38 

Ikrar talak merupakan kewajiban seorang suami yang akan bercerai, tentunya terkait 

perkara talak baik menurut Fiqh Islam, KHI, dan UU No. 16  Tahun 2019 tentang 

Perkawinan. Selain itu, ikrar talak merupakan kewajiban seorang suami yang akan 

bercerai, tentunya terkait dengan perkara talak baik menurut fiqh Islam maupun UU 

No.1 tahun 1974 yang ada di Indonesia. Hanya saja ada perbedaan yang cukup 

mendasar mengenai konsep dan pelaksanaan pada ikrar talak, yaitu terletak pada 

pengucapan ikrar talak tersebut. 39 

Perceraian talak hanya berlaku bagi pasangan yang telah menikah secara sah 

dalam agama Islam. Suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya dengan 

mengucapkan kata "talak." Namun, ada ketentuan dan prosedur yang harus diikuti, 

termasuk persyaratan waktu antara pengucapan talak dan perlunya persetujuan dari 

pihak hakim. Selain itu, jika suami sebelumnya telah menjanjikan dalam perjanjian 

taklik talak bahwa ia tidak akan menceraikan istrinya, maka jika suami melanggar 

 

37Muhammad Fajar, Sidiq Widodo. "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili 

Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak." Jurnal Mahakim 3.1 (2019): 35-52. 

38Sakinah Mustafa,. "Analisis Putusan Hakim Dalam Ikrar Talak Tanpa Hadirnya Suami Di 

Pengadilan Agama." Al-Ahya 8.1 (2022): 61-70. 

39 Fikri, et al. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." Al-

Ulum 19.1 (2019): 151-170. 
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perjanjian tersebut, istri juga dapat menggunakan prosedur cerai talak. Cerai talak 

adalah upaya hukum yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk mengakhiri 

perkawinan mereka dalam agama Islam. Ini adalah salah satu cara untuk mengakhiri 

ikatan perkawinan, dan penting untuk memahami aturan dan ketentuan yang berlaku 

dalam hukum Islam terkait dengan perceraian talak. 

Dalam fiqh Islam terjadinya talak (penetapannya) tergantung pada kapan 

diucapkan ikrar talak tersebut. Semenjak diucapkannya ikrar talak oleh suami maka 

pada waktu itu ikrar talak ditetapkan, yang berpengaruh pada ikatan pernikahannya, 

yaitu dengan putusnya ikatan pernikahan walaupun tanpa adanya campur tangan 

pengadilan Agama.40 Berbeda dengan konsep UU No.1 tahun 1974, bahwa ikrar talak 

hanya terjadi (jatuh) jika pengucapannya diucapkan di depan majelis sidang, itupun 

harus menunggu selesai putusan cerai talak mempunyai kekuatan hukum dan setelah 

itu baru ditetapkan ikrar talak.  

Dalam konteks ikrar talak, hukum Islam memiliki perhatian khusus terhadap 

perlindungan hak-hak perempuan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang 

bagaimana hak-hak perempuan dipertimbangkan dalam prose tersebut. Ikrar talak 

bukanlah tindakan yang dapat dilakukan sembarangan atau dengan impulsif. Tujuan 

dari ketentuan ini adalah melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa 

perceraian tidak terjadi tanpa pertimbangan yang cermat. Ketika suami mengucapkan 

ikrar talak, langkah-langkah berikut harus diikuti dengan hati-hati41: 

 

40I. Gede Satya Bala Putra Dewa,, I. Nyoman Putu Budiartha, dan AA Sagung Laksmi Dewi. 

"Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam 

Pencabutan Perkara Cerai Talak." Jurnal Analogi Hukum 1.1 (2019): 130-136. 

41 Nur Ainun,. "Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis 

Putusan Nomor 298/Pdt. G/2017/MS. Bna)." AHKAMUL USRAH: Jurnal Hukum Keluarga dan 

Peradilan Islam 2.1 (2022): 81-103. 
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1. Pengucapan yang jelas. Suami harus mengucapkan talak dengan jelas dan tanpa 

tekanan. Ini memastikan bahwa niat suami untuk menceraikan istrinya sangat 

jelas. 

2. Saksi-saksi yang sah, Pengucapan talak harus dilakukan di hadapan saksi-saksi 

yang sah menurut hukum Islam. Saksi-saksi ini hadir untuk memastikan bahwa 

proses perceraian berlangsung dengan benar dan sesuai dengan hukum. 

3. Perlindungan masa 'Iddah. Setelah ikrar talak diucapkan, pasangan yang 

bercerai harus menjalani masa 'iddah. Masa 'iddah adalah periode penantian 

yang memungkinkan waktu bagi pasangan untuk merenungkan perceraian 

mereka. Selama masa ini, suami masih bertanggung jawab atas nafkah dan 

perawatan istrinya. Ini adalah upaya untuk melindungi perempuan yang telah 

diceraikan agar mereka tidak ditinggalkan tanpa dukungan finansial. 

4. Pilihan untuk pembatalan (rujuk). Dalam talak raj'i, ada opsi untuk 

membatalkan perceraian selama masa 'iddah. Ini memberikan kesempatan bagi 

pasangan untuk mendekati kembali pernikahan mereka tanpa harus menikah 

kembali. 

5. Pencegahan talak ba'in yang sembrono. Talak ba'in (talak yang tidak dapat 

dibatalkan) adalah tindakan serius dan permanen. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencegah tindakan cerai yang dilakukan secara impulsif atau sembrono. 

Dengan demikian, suami tidak dapat menceraikan istri secara sembrono tanpa 

pertimbangan yang matang. 

Dengan berbagai mekanisme perlindungan hak-hak perempuan dalam ikrar 

talak, hukum Islam berusaha untuk menjaga keadilan dalam proses perceraian dan 

memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan, yaitu perempuan. Dengan 
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pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini, hukum Islam berupaya untuk 

memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan adil 

bagi semua pihak yang terlibat.42 

Dalam hal keharusan ikrar talak di hadapan pengadilan, tidak ada dalil yang 

secara eksplisit ditemukan dalam Alquran dan hadis yang mendukungnya. Namun, 

keharusan adanya saksi dalam ikrar talak dapat ditemukan dalam Alquran (wa ashhidu) 

pada Surat al-Talaq (65): 2 secara eksplisit. Meskipun demikian, petunjuk dari lafal 

tersebut bersifat zanni (tidak pasti), yang berarti dapat diinterpretasikan sebagai wajib 

atau nadb (sunnah). Namun, jika kita melihatnya dengan lebih cermat dan melakukan 

pertimbangan menyeluruh, pendapat yang mewajibkan persaksian dalam ikrar talak 

dapat dianggap sebagai pendapat yang lebih tepat. Oleh karena itu, jika persaksian 

dalam ikrar talak dianggap sebagai suatu keharusan, hal ini dapat dijustifikasi melalui 

pendekatan kaidah kebahasaan terhadap teks-teks yang relevan. Bagian berikutnya dari 

lafal "wa ashhidu," yaitu "wa aqimu al-shahadah li Allah," merujuk pada tempat di 

mana suami mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Mukhatab yang ada dalam sighat 

al-amr (perintah) dalam lafal "wa ashhidu" ditujukan kepada mutalliq (suami yang 

akan mengucapkan ikrar talak). Sementara itu, mukhatab yang ada dalam sighat al-

amr dalam lafal "wa aqimu al-shahadah li Allah" ditujukan kepada shuhud (para saksi). 

Lafal "wa aqimu" memperkuat keberadaan lafal "wa ashhidu," sehingga dapat 

dianggap bahwa persaksian dalam talak harus dilakukan.43 

 

42 Aziz Sholeh,, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. "Pendampingan Hak-Hak 

Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 1.2 

(2019): 80-99. 

43 Ahamad Khotim,, et al. "Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan 

Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas 

Jombang)." Jurnal Tana Mana 1.2 (2020): 111-124. 
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Dalam terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama, lafal "wa aqimu al-

shahadah li Allah" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "dan hendaklah 

kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." Jika lafal "ashhidu" menunjukkan 

kewajiban, maka lafal "aqimu" juga menunjukkan kewajiban. Bahkan, lafal ini secara 

jelas menggunakan "aqimu" seperti dalam lafal "aqimu al-salah" (tegakkan shalat), 

yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan persaksian memerlukan sarana atau 

prosedur tertentu, termasuk tempat dan waktu yang tepat. Artinya, ikrar talak tidak 

boleh dilakukan secara sembarangan karena persaksian menggunakan lafal "am" 

(umum), sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan waktu dan tempat 

persaksian. Ini berkaitan dengan prinsip bahwa tindakan umum yang memerlukan 

penjelasan lebih lanjut tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek khusus 

yang melibatkan waktu dan tempat. Selain itu, dalam redaksi "wa aqimu al-shahadah 

li Allah," tidak disebutkan secara spesifik waktu dan tempatnya. Oleh karena itu, 

diperlukan ijtihad (penafsiran) dalam menentukan tempat persaksian.44 

 

 

 

44 Makinudin. "Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah 

Tafsir  Amr dan ˜ Am)." AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law 1.1 (2011): 70-

110. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Adapun kajiannya 

adalah menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran 

sistematis mengenai suatu fenomena, gejala, dan keadaan-keadaan yang terjadi serta 

menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variable-variabel-

variabel yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, 

menganalisa dan menginpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya 

menghimpun informasi-informasi sesuai sesuai realita dengan variable-variabel yang 

telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan 

data-data konkrit tentang kekuatan putusan hakim perkara perceraian dengan suami 

tidak mengikrarkan talaknya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

2. Lokasi Penelitian 

Pengadila Agama Makassar dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan 

salah satu lembaga peradilan yang berpredikat kelas A dan bergerak dalam menangani 

masalah perkawinan dan perceraian sebagai Lembaga pemerintah, mengayomi dan 

melaksanakan pengumpulan data untuk bisa memberikan putusan yang adil demi 

terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk menghubungkan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk 
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kemudian mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi 

Arikunto juga dalam bukunya menuliskan bahwa walaupun masalah penelitiannya 

sama, namun kadang yang membedakan yakni peneliti dapat memilih satu antara dua 

atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.1 

1. Pendekatan teologis normatif 

Konsepsional pendekatan teologis normatif merupakan aplikasi studi Islam 

yang menunjuk pada seluruh doktrinan atau ajaran Islam yang tergelar di dalam nash 

wahyu (Al-Quran dan as-Sunnah) yang derajat kebenarannya bersifat mutlak dan atau 

konteks pemaknaannya pada seluruh pemikiran keagamaan hasil kreasi interpretasi 

ulama terhadap teks yang wujud riilnya tertuang dalam kitab-kitab dan literatur 

keagamaan karya ulama, tokoh agama umumnya dan bahkan dianggap sebagai 

kodifikasi ajaran Tuhan (Allah swt). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipertegas 

bahwa pendekatan teologis normatif adalah studi tentang aspek doktrinal normatif 

Islam yang menggunakan kerangka dasar disiplin ilmu ketuhanan atau teologi. 2 oleh 

karena itu, pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum 

yang bersumber pada Al Qur‟an dan hadis terhadap masalah dan dikhusukan dalam 

penelitian ini yaitu Kekuatan Putusan Hakim Perkara Perceraian Dengan Suami Tidak 

Mengikrarkan Talaknya Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. 

2. Pendekatan yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang menelaah kaidah-

kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah-masalah 

 

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 108. 

2Subhan Adi Santoso, Studi Islam Era Society 5.0 (Cet. 1; Solok Sumatra Barat: Insan Cendekia 

Mandiri, 2020) h , 51.  
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yang dibahas. Pedekatan tersebut diproyeksikan untuk menghimpun berbagai macam 

peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur yang relevan dengan fokus 

permasalahan.3Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif 

yaitu usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin/dogma) hukum 

posistif atau usaha penemuan hukum incroncreto yang sesuai untuk diterapkan guna 

penyelesaian suatu perkara tertentu.4 Untuk itu,  pendekatan ini mendasar pada bahan 

hukum utama seperti teori, asas, hukum serta konsep dalam peraturan perundang-

undangan yang relevan atau mendukung kajian Analisis Yuridis terhadap Kekuatan 

Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap tanpa Ikrar Talak (Studi Pengadilan 

Agama Makassar). 

C. Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat diperolehnya suatu informasi atau data.  

Terdapat dua jenis sumber data: 1) Sumber data primer (primary data sources) 2) 

Sumber data sekunder (secondary data sources). 5 

1. Data primer (primary data) 

Data primer adalah data yang secara langung diperoleh dan dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab berbagai masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

melalui metode pengumpulan data berupa wawancara (interview).  

2. Data sekunder (primary data) 

 

3Ika Dewi Sartika Saimima, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti 

dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h.  7.  

4Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h.  92,  

5Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitaif (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 

168.  
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Data sekunder adalah struktur data yang secara historis mengenai variabel yang 

telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.  Pada dasarnya data sekuder terdiri atas 

dua jenis yaitu 1) Data sekunder internal (internal secondary data) yaitu berupa data 

yang dikumpulkan oleh perusahaan secara individual untuk tujuan akunting, laporan 

dan lain-lain; dan 2) Data Sekunder eksternal (eksternal secondary data) yaitu data 

yang dikumpulkan oleh lembaga eksternal seperti pemerintah atau pihak lainnya.   

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Istilah observasi diturunkan dalam bahasa Latin yang berarti “melihat” dan 

“memerhatikan”. Observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek 

dalam fenomena tersebut. Hakekatnya, observasi selalu menjadi bagian dari penelitian 

yang berlangsung dalam konteks eksperimental maupun dalam konteks alamiah. 

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Menurut 

Poerwandari, obervasi adalah metode paling tua karena dengan cara-cara tertentu kita 

selalu terlibat dalam proses mengamati. 6Pada praktiknya, peneliti memakai observasi 

(pengamatan) secara terbuka yang diartikan semua pihak (stakeholder) mengetahui 

bahwa sedang diamati.  Adapun beberapa alasan pengamatan (observasi) dijadikan 

sebagai cara pengumpulan data, yaitu: a) Didasarkan atas pengamatan langsung; b) 

Kemungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya; c) Bisa menghindari kekeliruan yang 

bias karena kurang mampu mengingat data hasil wawancara; d) Memungkinkan 

 

8Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, h. 143.  
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peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit; dan e) Dalam kondisi tertentu, 

dimana teknik lain tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 

bermanfaat. 7 Dalam hal ini peneliti mengamati Analisis Yuridis terhadap Kekuatan 

Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap tanpa Ikrar Talak (Studi Pengadilan Agama 

Makassar) 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau lebih mendalam melalui 

informannya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi menerangkan bahwa anggapan 

yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara yaitu: a) 

Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri; b) Bahwa apa 

yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar  dan dapat dipercaya; dan c) 

Bahwa interpretasi subyek tentang pertayaan-pertayaan yang diajukan oleh peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.8  

Dalam prakteknya jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara mendalam 

atau dinamakan wawancara etnografi atau wawancara kualitatif. Wawancara tersebut 

dilakukan dengan santai, informal, dan masing-masing pihak seakan-akan tidak 

memiliki beban psikologis. Wawancara mendalam dipilih untuk memperolah 

kedalaman data dan menyeluruh. Selain itu, tujuan lain wawancara mendalam adalah 

untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para 

 

9Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbing Konseling (Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 2013), h.  62.  

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 138 
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pribadi, peritiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan 

bentuk keterlibatan, dan sebagainya.9 Pada prinsipnya alur pertanyaan melalui 

wawancara mendalam menggunakan pedoman atau bahkan tanpa adanya pedoman. 

Namun demikian, peneliti tetap mengaplikan pedoman sebagai bahan baku yang dapat 

membantu peneliti di lapangan.  Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara secara 

mendalam pada pihak-pihak terkait dalam cerai talak seperti pemohon (suami), istri 

(termohon), hakim, panitera dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi seperti surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan 

lain sebagainya.10 Dokumentasi digunakan oleh peneliti pada dasarnya dilakukan untuk 

membantu dalam mengumpulkan data-data utama (primer) dalam melakukan 

penelitian.  

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen dalam penelitian sebagaimana  penelitian kualitatif, menghendaki 

peneliti bertindak sebagai instrumen utama, karena ciri-ciri umum manusia sebagai 

instrumen mencakup: 1) Manusia mempunyai kepekaan dan bereaksi terhadap stimulus 

lingkungan yang dianggap bermakna maupun tidak bermakna artinya memiliki sikap 

responsif terhadap lingkungan; 2) Dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

 

11Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Sukoharjo: lppm.univetbantara, 2014), h. 125. 

12Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif), h. 70.  
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keadaan dan mengumpulkan data; 3) Menekankan keutuhan secara keseluruhan, 

maksudnya peneliti sebagai instrumen tentu memanfaatkan imajinasi dan 

kreativitasnya untuk melihat dan merasakan yang ada;  dan 4) Mendasarkan diri 

terhadap perluasan pengetahuan yaitu peneliti sebagai instrumen dibekali berbagai 

macam metode untuk mendapatkan data yang akurat.  

Selanjutnya, peneliti sebagai instrument utama menambahkan instrumen yang 

dapat menunjang proses penelitian meliputi: a) Daftar observasi (check list 

observation) yaitu sejumlah daftar aktivitas penelitian yang hendak dilakukan dalam 

proses pengamatan atau observasi; b) Pedoman wawancara yaitu kumpulan pertanyaan 

yang terdaftar secara sistematis yang tentunya diarahkan pada sebuah tanggapan atau 

respon balik dari seorang atau sekelompok responden; serta 3) Media Handphone atau 

alat tulis yang diaplikasi dalam menyimpan atau proses mengumpulkan data dari 

berbagai bagian-bagian (catatan-catatan) yang kemudian diolah dan dianalisis secara 

runut. 11 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data  

1. Teknik pengelolaan data 

Teknik pengelolaan data adalah suatu cara yang dapat diaplikasikan untuk 

mengolah data penelitian dengan tujuan memperoleh informasi keilmuan yang utuh 

dan valid. Dengan demikian, teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 1) Editing, editing merupakan tindakan awal pengelolaan data melaui proses 

identifikasi kembali tulisan yang melingkupi kejelasan makna dan relevansi 

keseragaman data. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

 

13Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan  

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 61 



66 
 

 
 

terkumpul siap untuk ketahap selanjutnya. Hal utama yang perlu diperhatikan yaitu 

ketidak rapian penyusunan yang menyebabkan salah tafsir dan menggangu kelayakan 

data. Maka demikian, melalui tahap pemeriksaan data (editing) diharapkan peneliti 

dapat meningkatkan kualitas data yang hendak diolah atau dianalisis terutama 

memenuhi syarat dan standar ilmiah. 12; dan 2) Verifying, verifying merupakan proses 

pemeriksaan kebenaran informasi atau data yang diperoleh. Teknik verifying dilakukan 

agar validitas data dapat diakui dan dipakai dalam penelitian.13 Dengan demikian, 

mengkonfirmasi ulang kembali data yang dihasilkan melalui penelaan kepustakaan 

menjadi kunci dari teknik verifying dalam hal ini menjamin data benar-benar valid.  

2. Analisis data  

Proses analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu data 

reduction, data display, conclusion drawing/verification. Tiga proses ini dipandang 

sangat esensial dalam analisis data kualitatif. Dengan demikian, analisis data tersebut 

dapat di jabarkan dalam tiga tahapan yaitu: 1)  Reduksi data, Kata reduksi (reduction) 

dari segi bahasa berarti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Kaitanya 

dengan data penelitian, Reduksi merupakan pengurangan, susutan, penurunan, atau 

potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan 

demikian, reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, 

menyederhanakan, memisahkan dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan 

referensi.142) Penyajian Data (data Display), Data Display (Penyajian data) mencakup 

 

12Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan, h. 

56. 

13Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 

104-105. 

14Muhammad Youmi, Action Research teori, Model, dan Aplikasi, (Makassar, Alauddin Press 

University, 2013), h.152. 
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berbagai jenis tabel, grafik, bagan, matriks dan jaringan. Tujuannya untuk membuat 

informasi terorganisir dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu sehingga 

dapat dengan mudah dipahami berdasarkan pemaparan datanya.15; dan 3) Penarikan 

Kesimpulan, Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti 

proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan.16 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Menurut Moloeng (2017) teknik pemeriksaan (pengujian) keabsahan data 

penelitian dibagi dalam 4 kriteria yaitu kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan 

kepastian,17yang kemudian teknik tersebut diterapkan oleh peneliti.  

1. Kredibilitas (credibility) 

Derajat kepercayaan credibility) di dalam penelitian kualitatif merupakan 

istilah validitas yang dimungkinkan instrumen yang dipergunakan atau hasil 

pengukuran yang dilakukan mengilustrasikan keadaan objek yang sebenarnya.  Teknik 

pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara triangulasi yaitu penggecekan 

dengan cara memeriksa kembali data.  Pemeriksaan kembali di lakukan sebelum dan 

sesudah data dianalisis sehingga meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data.  

Proses triangulasi dapat dilakukan dalam tiga strategi yaitu triangulasi metode, sumber 

dan waktu.   

Ketekunan atau keajengan pengamatan juga menjadi bagian dari pengujian 

kredibilitas dengan mencari secara konsisten interpretasi melalui berbagai cara dalam 

 

15Muhammad Youmi, Action Research teori, Model, dan Aplikasi, h..158. 

16Muhammad Youmi, Action Research teori, Model, dan Aplikasi, h, 161 

17Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjaun Teori dan Praktik 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h.  134-140 
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kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif serta mencari suatu usaha 

membatasi dari berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan 

tidak dapat diperhitungkan.  

2. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan atau transferability sebagai persoalan empiris yang bergantung 

pada kesamaan konteks antara lokasi penelitian dengan lokasi lainnya yang akan 

diterapkan.  Dengan demikian, untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti 

harus mencari dan atau mengumpulkan data empiris dengan kesamaan konteks. Untuk 

mendapatkan tingkat transferability yang tinggi tentunya sangat bergantung pada 

kemampuan peneliti dalam mengangkat makna-makna esensial temuannya serta 

merefleksikan dan analisis kritis dalam pembahasan penelitian yang ditunjukkan.  

3. Kebergantungan (dependability) 

Penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian kebergantungan (dependability) 

yang dilakukan dengan mengadakan audit pada keseluruhan proses penelitian yang 

dimulai dari menentukan masalah, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan 

hingga menghasilkan kempulan.  Proses audit tidak dapat dilakukan apabila peneliti 

tidak memiliki catatan lengkap selama penelitian, yaitu sejak awal pengambilan data 

sampai pengambilan kesimpulan.  

4. Kepastian (komfirmabilitas) 

Audit kepastian mengisyaratkan peneliti menguji hasil penelitiannya dan 

dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan di lapangan.  Penelitian alamiah 

(kualitatif) menghendaki agar penekanan bukan pada orangnya, melainkan pada 

prosesnya. Jadi Intinya uji kepastian berkaitan dengan ciri-ciri data yang dapat 

dipastikan. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PUTUSAN HAKIM 

BERKEKUATAN HUKUM TETAP TANPA IKRAR TALAK 

 (STUDI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR) 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar  

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu (sejak 

zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda). Meskipun pada waktu itu 

kelembagaan Pengadilan Agama tidak seperti saat ini. Dahulu Kewenangan Seorang 

Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim. Akan tetapi, setelah 

masuknya Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang qadhi. Kewenangan hakim 

diminimalisir dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara 

syariah agama Islam. Wewenang qadhi ketika itu termasuk cakkara atau pembagian 

harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. 

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 

Manranoka, bertempat tinggal di Kampung Laras, qadhi lain yang dikenal ialah K.H. 

Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah qadhi terakhir, 

jabatan Ince Moh. Sholeh disebut “Acting Qadhi”. Qadhi dahulu berwenang dan 

berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang 

kelancaran  pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda 

saat itu dipimpin oleh Hamente.1 

 

1https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 2 Agustus 2023  

https://www.pa-makassar.go.id/sejarah
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Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 

yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, dikarenakan pada waktu itu belum 

dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan 

Pengadilan Agama adalah qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya 

sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan 

Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar 

itu berganti menjadi Daengta Kalia. Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka 

pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut 

“Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun Wilayah Yurisdiksi Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:2 

a) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 

b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

 

2 https://www.pa-makassar.go.id/Sejarah Pengadian Agama Makassar diakses 2 Agustus 2023 

https://www.pa-makassar.go.id/Sejarah
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c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

2. Visi Misi Pengadilan Agama Makassar  

a. Visi  

Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar Yang Agung” 

Pengadilan Agama Makassar yang agung mengandung makna bahwa bersih 

dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun 

pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN 

merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya 

suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat 

untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.3 

b. Misi 

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Makassar 

Pengadilan Agama Makassar yang mandiri berarti terbebas dari pengaruh, 

intervensi dan hegemoni siapa pun dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya 

bagi masyarakat. 4 

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan 

Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya 

meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum 

secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk Menjaga 

agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentua peraturan 

 

3https://www.pa-makassar.go.id/Visi Misi Pengadilan Agama Makassar diakses 2 Agustus 

2023 

4https://www.pa-makassar.go.id/Visi Misi Pengadilan Agama Makassar diakses 2 Agustus 

2023 

https://www.pa-makassar.go.id/Visi
https://www.pa-makassar.go.id/Visi
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perundang-undangan yang berlaku, Mengendalikan agar administrasi peradilan 

dikelola secara, tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya,Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik 

bagi pencari keadilan yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara 

yang cepat dan biaya perkara yang murah. Di samping itu, peningkatan efektivitas 

pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau 

kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran 

penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan 

dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan 

dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.Meningkatkan 

Kualitas Kepemimpinan; Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian 

tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan 

terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan 

manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau 

reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi 

hukum.5 

3) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Makassar 

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang 

kredibel, bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan 

harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang 

cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif 

terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme 

 

5https://www.pa-makassar.go.id/Visi Misi Pengadilan Agama Makassar diakses 2 Agustus 

2023 

https://www.pa-makassar.go.id/Visi
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masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan 

akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis 

dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang- 

undangan sebagaimana tercantum.6 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar  

 

B. Realitas Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar 

Keberadaan peradilan agama sebagai subsistem peradilan di Indonesia 

merupakan  salah satu wadah teknis yang menjalankan kekuasaan kehakiman di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Peradilan Agama secara khusus memiliki 

kewenangan eksklusif dibandingkan lembaga peradilan lainnya. Berdasarkan amanat 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan kedudukan 

 

6 https://www.pa-makassar.go.id/Visi Misi Pengadilan Agama Makassar 

https://www.pa-makassar.go.id/Visi
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Peradilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutuskan dan 

menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam dalam dimensi perkara 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. 

Peradilan Agama di Indonesia sangat sarat dengan fenomena penyelesaian 

perceraian. Hal tersebut tidak lepas dari angka perceraian di Indonesia yang 

menduduki peringkat tertinggi dibandingkan negara-negara mayoritas muslim 

lainnya. Bahkan hingga saat ini angka perceraian di Indonesia terus meningkat. 

Berdasarkan laporan statistik di tahun 2022 angka perceraian mencapai 516.334 kasus 

di mana angka tersebut meningkat 15.31 % dari tahun 2022 dengan 447.734 kasus. 

Dalam Pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan putus 

dikarenakan yaitu: 

a. Kematian; 

b. Perceraian dan;  

c. Atas putusan pengadilan  

Perceraian di peradilan agama dikenal dengan dua jenis perceraian baik cerai 

talak  maupun cerai gugat. Cerai talak yaitu dimana suami (pemohon) mengajukan 

permohonan kepada pengadilan Agam untuk mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, sedangkan 

cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap 

suami (tergugat) kepada pengadilan Agama.  Secara umum, mekanisme penyelesaian 

perceraian di pengadilan agama dengan sistem cerai talak atau cerai gugat tidak jauh 

berbeda meskipun secara praktik cerai talak memiliki sidang lanjutan yaitu sidang 

pengucapan ikrar talak di pengadilan.  
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Rujukan hukum dalam menangani kasus perceraian sebetulnya ada banyak. 
Untuk itu, Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai 
talak agar memedomani Pasal 66 s.d. 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 
14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.7 

Tahapan perceraian di Pengadilan Agama Makassar sejatinya merujuk pada 

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tenttang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses berperkara perceraian di pengadilan agama 

dimulai dengan tahapan pengajuan perceraian baik suami dengan permohonan cerai 

talak maupun istri dengan pengajuan gugatan cerai sebagai berikut: 

1) Suami Mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama : a) 

Suami harus membuat permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan 

sidang guna menyaksikan ikrar talak di Pengadilan Agama tempat domisili 

Termohon (istri). Isi permohonan tidak berbeda jauh dengan Gugatan 

Perceraian pada Pengadilan, disertai dengan alasa-alasan, bukti-bukti serta 

saksi-saksi. Juga perlu dimasukkan hak untuk mengasuh anak dalam 

permohonan; b) Permohonan harus disusun secara cermat agar dapat 

dikabulkan segala permohonan yang disampaikan termasuk hak asuh anak. 

Penting untuk berdiskusi dengan Kuasa Hukum agar dapat memformulasikan 

permohonan seperti apa yang akan diajukan pada Pengadilan Agama; c) 

 

7Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023.  
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Apabila Termohon (istri) bertempat tinggal di luar negeri, permohonan cerai 

talak dapat diajukan pada Pengadilan Agama di tempat kediaman Pemohon; 

dan 4) Dalam hal Pemohon (suami) dan Termohon (istri) bertempat tinggal di 

luar negeri, maka permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Agama di 

tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat diajukan pada Pengadilan 

Agama. 

2) Istri Mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama : 1) Istri dapat 

mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama di tempat 

tinggalnya. Isi Gugatannya sama halnya dengan membuat Gugatan Perceraian 

pada Pengadilan di atas. Perlu diformulasikan secara cermat dan diskusi yang 

matang agar bisa dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim; 2) Aabila Penggugat 

(istri) bertempat tinggal di luar negeri, maka Gugatan Perceraian diajukan 

pada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat (suami) tinggal; dan 3) Dalam hal 

Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) bertempat tinggal di luar negeri, maka 

permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Agama di tempat perkawinan 

dilangsungkan atau dapat diajukan pada Pengadilan Agama. 

Permohonan dan gugatan tersebut kemudian di proses secara administratif di 

pengadilan agama sampai pada tahapan pemanggilan oleh juru sita/juru sita pengganti 

kepada pihak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat sekurang-kurangnnya 3 

hari sebelum sidang perdana berlangsung.  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sejatinya perkara perceraian 
setelah permohonan atau gugatan diterima kemudiaan ditindaklanjuti pada 
proses mediasi. Hadirnya proses mediasi ini sebagai langkah awal sebelum 
berkas perkara ditindak lanjutan pada upaya litigasi pengadilan dalam 
memeriksa dan menindaklanjuti kasus perceraian tersebut.8 

 

8Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 
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Mediasi merupakan alat penyelesaian sengketa non litigasi yang digunakan 

oleh Pengadilan Agama. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa 

perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena 

melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan 

terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga 

keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Adapun tugas hakim yang menjalankan fungsi 

sebagai mediator berdasarkan PerMA (Peraturan Mahlamah Agung) adalah bahwa 

mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk 

dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara 

langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, 

mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan 

mereka dan mencari pelbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.  

Ketika perdamaian (mediasi) atau dengan cara apapun sudah tidak bisa 

menyatukan antara keduanya dan jika hubungan perkawinan tersebut tetap 

dilanjutkan akan membawa dampak negatif pada salah satu atau keduanya, maka 

Islam memperbolehkan mengadakan perceraian dengan mengikuti tata cara yang 

berlaku. Mengenai tata cara perceraian di Indonesia khususnya  yang diterapkan oleh 

Pengadilan Agama Makassar secara prosedural merujuk pada Pasal 14 sampai dengan 

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974.yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Pasal 14:  
Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, 
yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di 
tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud 
menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada 
Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu; 
Pasal 15: 
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Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam 
Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan 
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu;  
Pasal 16: 
Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk 
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang 
terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang 
bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga;  
Pasal 17: 
Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian 
yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan 
tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada 
Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan 
perceraian. 
Pasal 18  
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan 
sidang pengadilan.9 

Penanganan perkara perceraian di persidangan sebelum pembacaan surat 

pemohonan dan surat gugatan, sebelumnya dilakukan upaya mediasi berdasarkan 

Perma Nomor 1 Tahun 2008. Sebagaimana kedua belah pihak bebas memilih hakim 

mediator yang tersedia di pengadilan Agama. Langkah mediasi merupakan upaya 

perundingan atau proses musyawarah antara kedua belah pihak dibantu oleh mediator  

dengan tujuan menyelesaikan sengketa perceraian dengan saling bersepakat untuk 

melakukan perdamaian serta hasil mupakat yang diinginkan. Namun, apabila tidak 

terjadi upaya damai dalam mediasi tersebut maka perkara perceraian sebagaimana 

dimaksud di proses pada pemeriksaan perkara lebih lanjut diantaranya  1) Pembacaan 

surat gugatan; 2)  jawaban dari pihak tergugat/termohon; 3)  Tanggapan atau replik 

dari penggugat/ pemohon; 4) Tanggapan atau replik dari penggugat/ pemohon; 5) Re-

replik ( bila diperlukan); 6) Re-duplik ( bila diperlukan); 7) Upaya pembuktian dari 

 

9Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-

1975. Diakses 12  Juni 2023.  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975
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pihak penggugat / pemohon; 8)  Upaya pembuktian dari pihak tergugat / termohon; 

9) Pemeriksaan setempat (bila diperlukan); 10) Pemeriksaan setempat (bila 

diperlukan) Kesimpulan masing-masing pihak;  11) Musyawarah majelis hakim; dan 

12) Pembacaan /pengucapan putusan.  

Dalam Pengadilan Agama, proses perceraian diatur oleh peraturan yang rumit 

dan persyaratan yang ketat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perceraian 

hanya terjadi setelah pertimbangan yang matang dan untuk melindungi hak-hak kedua 

belah pihak yang terlibat. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 

1) Persyaratan yang ketat. Proses perceraian di Pengadilan Agama mengharuskan 

pasangan yang ingin bercerai untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang telah 

ditentukan. Persyaratan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti alasan 

perceraian yang sah, persyaratan administratif, dan lain-lain. Prosedur yang 

Kompleks: Selain persyaratan, terdapat prosedur yang rumit yang harus diikuti 

selama proses perceraian. Ini mencakup pengajuan permohonan cerai, sidang-

sidang pengadilan yang melibatkan pemeriksaan bukti, kesaksian, dan 

perdebatan hukum, serta persiapan administratif lainnya. 

2) Perlindungan hak-hak. Salah satu tujuan dari aturan yang ketat ini adalah untuk 

melindungi hak-hak kedua belah pihak. Misalnya, aturan ini memastikan bahwa 

pasangan yang bercerai memiliki akses yang adil terhadap harta bersama, hak 

asuh anak, dan kewajiban finansial yang adil. 

3) Pengakuan legal. Jika pasangan yang bercerai berhasil melewati seluruh 

prosedur dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, maka perceraian 

tersebut akan diakui secara sah menurut hukum. Ini berarti bahwa perkawinan 

tersebut resmi bubar dan masing-masing pihak memiliki status hukum yang 
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berbeda.  

Namun demikian, meskipun ada aturan dan prosedur yang ketat dalam proses 

perceraian, perceraian masih dapat menjadi masalah yang marak di kalangan 

masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di beberapa masyarakat, nilai-

nilai dan norma sosial yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian telah berubah 

seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, Stigma sosial terhadap perceraian 

mungkin telah berkurang, sehingga pasangan merasa lebih bebas untuk mengambil 

langkah tersebut 

Perceraian di Kota Makassar kalau kita lihat sekarang ini justru semakin  
banyak bahkan rupanya ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke 
tahun.10 

Dalam konteks yang terjadi di masyarakat khususnya Kota Makassar, 

dinamika perceraian terjadi dari beberapa faktor baik faktor internal maupun 

eksternal. Kedua faktor tersebut merupakan satu kesatuan saya sangat berpengaruh 

terhadap putusnya perkawinan. Adapun faktor-faktor perceraian baik secara internal 

dan eksternal yaitu: 

Penyebab perceraian secara internal yang paling lumrah terjadi terutama 
dalam kasus perceraian yang pada umumnya di Pengadilan Agama Makassar 
mencakup faktor intervensi keluarga, adanya ketidakterimaan kekurangan 
masing-masing kedua dari belah pihak,  LDR (kedua belah pihak memiliki 
hubungan jarak jauh dan ekonomi Sedangkan secara eksternal 
perselingkuhan/pihak ketiga dan perjodohan 11 

Secara umum, perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

yaitu: 

 

10Fatimah AD (Umur 43 Tahun) selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, 

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 

11Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 



81 
 

 
 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya;  

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain;  

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.  

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.12 

Perceraian terjadi sangat mendasar pada alasan-alasan di  atas. Namun, 

umumnya Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak 

keduanya, karena adanya ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya 

menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami 

dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan 

dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling 

menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga 

yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan 

pendapat yang sangat prinsip. Oleh karenanya, perceraian di anggap sah menurut 

hukum apabila dilakukan di depan sidang pengadilan khususnya pengadilan agama. 

Dengan demikian pula alasan-alasan perceraian juga tidak dibenarkan dengan 

mengecualikan  ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

12Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975. Diakses 12  Juni 

2023. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975
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Angka perceraian di Pengadilan Agama Makassar termasuk tinggi hal tersebut 

terlihat dalam data perkara perceraian di atas. Di samping itu, jika dilihat dari 

angkanya dapat diklasifikasikan  bahwa cerai gugat lebih menonjol dibandingkan  

dengan cerai talak. Tingginya angka cerai gugat seiring dengan perubahan nilai-nilai 

sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam, dan tidak 

mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan 

menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. 

Memang menurut data, angka perceraian di Pengadilan Agama Makassar 
terbilang cukup tinggi dimana setiap tahunnya ada lonjakan kasus. Namun 
kalau dilihat dari lonjakan kasus, jauh lebih tinggi perceraian gugat 
dibandingkan dengan perceraian talak. Hal tersebut mengartikan bahwa daya 
seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinannya lebih tinggi 
dibandingkan seorang suami. 13 

Fenomena perceraian yang semakin meningkat yang ditangani oleh Pengadilan 

Agama Makassar adalah masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pengadilan 

 

13Fatimah AD (Umur 43 Tahun) selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, 

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 
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Agama Makassar, sebagai lembaga yang mengurusi kasus-kasus perceraian dalam 

konteks hukum Islam di wilayah tersebut, menjadi saksi terhadap dinamika sosial, 

budaya, dan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di masyarakat 

setempat. Peningkatan jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama 

di Makassar dari tahun ke tahun menggambarkan adanya perubahan yang signifikan 

dalam pola perkawinan dan perceraian di masyarakat. Dalam hal ini, perlu dipahami 

bahwa proses perceraian dapat terjadi melalui dua jalur utama, yaitu cerai talak dan 

cerai gugat. Namun, patut dicatat bahwa cerai gugat memiliki angka yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak 

pasangan yang memilih jalur hukum formal (cerai gugat) daripada menggunakan 

metode tradisional (cerai talak) dalam mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Ini bisa 

mencerminkan perubahan dalam pola pemikiran masyarakat terkait perkawinan dan 

perceraian, di mana pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban hukum semakin 

mendalam. Selain itu, peningkatan kasus perceraian ini juga bisa mencerminkan 

tingkat kesadaran hukum yang semakin tinggi di kalangan masyarakat. Masyarakat 

yang lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka cenderung mencari 

perlindungan dan keadilan melalui proses hukum formal seperti cerai gugat. Ini adalah 

tanda positif bahwa masyarakat semakin menghargai aturan hukum dalam 

menyelesaikan masalah perkawinan mereka. 

Secara sosiologis, perceraian memang tidak lagi menjadi rahasia umum 

bahkan seorang istri saat ini telah memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata 

hukum untuk menuntut hak dan keadilan dalam ikatan perkawinan utamanya  melalui 

cerai gugat. Di samping itu, dengan adanya ruang bagi seorang istri untuk 

memutuskan hubungan perkawinan justru  menjadi realitas baru dengan  banyaknya 
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istri yang menggugat suaminya di masyarakat baik di kota Makassar maupun di 

Indonesia. Namun demikian, meskipun cerai  gugat secara angka jauh lebih tinggi di 

bandingkan dengan cerai talak. Akan tetapi, problema cerai talak lebih berdiskursus  

di samping cerai gugat.  

Cerai talak dan cerai gugat secara praktis memiliki karakteristik yang berbeda. 
Dan memang cerai talak memiliki proses penyelesaian yang lebih panjang. 
Akibatnya prosedural perceraian jauh lebih berdinamika dibandingkan cerai 
gugat. Pasalnya meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan 
ikatan  perkara perceraian tetapi suami (pemohon) tetap memiliki andil besar 
dalam putusnya perkawinan.14 

Perceraian baik secara talak dan gugat memang secara substansial adalah 

upaya memutuskan perkawinan atau mengakhiri status pernikahan. Sementara itu, 

secara teknis cerai talak dan cerai gugat memiliki prosedural yang cukup berbeda dari 

awal pengajuan pemohon dan atau gugatan hingga proses penyelesaiannya di 

Pengadilan Agama. Sehubungan degan itu, beban biaya perkara antara cerai talak dan 

cerai gugat berbeda, cerai talak memiliki beban biaya yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan cerai gugat.  

Proses perceraian di Pengadilan Agama Makassar dan umumnya di 
pengadilan lain tidak dilakukan secara gratis. Olehnya itu, Pengadilan Agama 
memungut biaya-biaya perkara dari biaya pendaftaran, biaya proses, biaya 
redaksi, biaya materi, biaya pemanggilan pemohon dan termohon dan biaya 
administrasi lainnya. 15 

Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya 

mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan 

pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan 

 

14Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 

15 Fatimah AD (Umur 43 Tahun) selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, 

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 
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nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah. Dan istri dapat mengajukan 

rekonvensi (tuntutan imbal) mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, 

mut'ah. Sedangkan harta bersama dan hadlanah sedapat mungkin diajukan dalam 

perkara tersendiri. Dan selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam 

permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi (baiya administrasi). 

Sselanjutnya, proses pemeriksaan perkara cerai gugat tidak banyak berbeda dengan 

pemeriksaan carai talak dalam pemeriksaan perkara cerai gugat membolehkan 

penggabungan cerai gugat dengan penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta 

bersama dalam proses perceraian yang berbentuk khuluk proses penyelesaian 

hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak, dengan proses awalnya 

mengikuti proses cerai gugat namun diakhiri dengan cerai talak menurut hukum Islam 

khuluk adalah hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan 

cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan “penggantian” atau “iwadl”. 

Dalam hal proses pemeriksaan cerai gugat dan cerai talak sedikit berbeda. 
Untuk itu, cerai talak sedetil mungkin hakim dapat mengetahui profesi suami 
untuk menetapkan kewajiban suami pasca suami dan untuk cerai gugat hakim 
hanya berperan untuk mengetahui harta benda  keduanya untuk meentukan 
hak dan kewajiban masing-masing serta penguasaan anak. 16 

Entitas hakim dalam memeriksa perkara perceraian memiliki andil penting. 

Hal tersebut tersurat bahkan tersirat dalam pertimbangannya sebagai nilai (veliu) dari 

putusan atau penetapan yang mengandung kepastian dan keadilan. Hakikatnya 

pertimbangan hakim  dapat disebut sebagai pertimbangan yuridis  atas kesimpulan 

dari fakta-fakta persidangan. Prinsipnya, pertimbangan hukum hakim  berpedoman 

pada asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.  

Dalam kasus perceraian kami sebagai hakim juga memiliki kedudukan yang 

 

16 Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 
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sedikit berbeda antara cerai talak dan cerai gugat. mengenai Cerai gugat yaitu 
jatuhnya perceraian karena pengadilan artinya hakim yang memberikan 
putusan akan perceraian. Akan tetapi cerai talak jatuhnya perceraian oleh 
pemohon (suami), artinya cerai gugat secara penuh atas putusan pengadilan 
namun perceraian talak hakim hanya  menetapkan perceraian tetapi pemohon 
yang menjatuhkan perceraian melalui ikrar talaknya. 17 

Pertimbangan hukum perceraian sangat bergantung pada alasan-alasan kedua 

belah pihak. Di samping itu, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang 

diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan mengkonstatir, 

mengkualifisir, dan mengkonstituir. Dalam konteks hukum perceraian, proses 

pengambilan keputusan oleh hakim sangat penting dan harus mematuhi tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan. Pertimbangan hukum perceraian sangat bergantung 

pada alasan-alasan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus 

tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu diikuti oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan dalam kasus perceraian: 

1) Mengkonstantir (penetapan fakta), tahap pertama adalah pengkonstantiran, di 

mana hakim harus melihat, mengetahui, dan memastikan bahwa peristiwa yang 

menjadi dasar permohonan perceraian telah terjadi. Dalam tahap ini, fakta-fakta 

yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat harus diperiksa dan diselidiki. 

Penting untuk mencatat bahwa fakta-fakta ini harus bersifat pasti, bukan hanya 

dugaan. Hakim harus berpegang pada alat bukti yang disajikan dalam proses 

pembuktian. Dalam tahap ini, pemahaman yang kuat tentang hukum 

pembuktian oleh hakim sangat diperlukan. 

2) Mengkualifisir (penemuan hukum), setelah hakim mengkonstantir fakta-fakta 

yang terkait dengan kasus perceraian, langkah selanjutnya adalah 

 

17 Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 
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mengkualifisir. Ini berarti hakim harus menentukan bagaimana fakta-fakta yang 

telah dikonstantir mempengaruhi hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, hakim 

menilai dalil-dalil yang telah terbukti atau tidak terbukti dan mencari penerapan 

hukum yang sesuai. Hal ini melibatkan penerapan norma-norma hukum yang 

relevan untuk memutuskan bagaimana fakta-fakta tersebut harus diterjemahkan 

dalam konteks hukum. 

3) Mengkonstituir (memberi konstitusi), tahap terakhir adalah mengkonstituir, di 

mana hakim memberi konstitusi atau menetapkan hukum yang berlaku 

berdasarkan hasil pengkonstantiran dan pengkualifikasiran sebelumnya. Dalam 

tahap ini, hakim telah menentukan hukum yang berlaku untuk kasus perceraian 

tersebut. Keputusan ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan 

putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. 

Penting untuk diingat bahwa proses ini harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan 

dan proporsionalitas. Hakim harus bersikap objektif dan tidak memihak, serta harus 

memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan hukum dalam 

kasus perceraian adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa keputusan 

yang diambil adalah yang terbaik berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ada. 

C. Status Hukum Penceraian Talak Setelah Putusan Hukum Berkekuatan 

Hukum Tetap Tanpa Ikrar Talak Di Pengadilan Agama  Makassar 

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-

undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan (selanjutnya singkat UU Perkawinan) yang memuat pengertian 

yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan 

merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria 

dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang 

suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan 

saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah. 

Adanya ikatan perkawinan tidak dapat dipungkiri timbulnya pemutusan perkawinan. 

Lagi pula, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam 

suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan 

perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang 

berlaku.  

Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas 

inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta 

segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan 

sidang Pengadilan Agama. Dalam pemaknaan yang sama cerai talak adalah cerai yang 

diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuh-kan 

talak terhadap istrinya. Dalam kompilasi hukum Islam, talak adalah ikrar suami 

dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan. 

Kekhususan tahapan cerai talak dikarenakan adanya sidang ikrar talak. 

Berdasarkan Pasal 70 ayat 3, 4, 5 dan 6 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 
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Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

sangat terang adanya sidang pengucapan ikrar talak setelah pengadilan berkesimpulan 

bahwa kedua belah pihak baik pemohon (suami ) maupun termohon (istri) tidak 

mungkin lagi didamaikan serta cukupnya alasan perceraian di muka pengadilan. 

Terkait ikrar talak yang akan dilakukan di persidangan tidak serta merta terlaksana 

tanpa melalui semua tahapan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.  

Keabsahan hukum ikrar talak di Pengadilan Agama bervariasi sesuai dengan 

interpretasi individu fuqaha (cendekiawan hukum Islam) yang mereka ambil dari dalil 

Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu, perbedaan dalam keabsahan ini muncul 

dalam kerangka hukum fikih yang didasarkan pada metode istinbat hukum yang 

berbeda-beda yang mereka gunakan. Hukum fikih adalah bagian integral dari hukum 

Islam, dan karenanya perbedaan dalam keabsahan hukum ikrar talak di pengadilan 

dapat dikaitkan dengan aspek hukum Islam. Seperti yang tercantum dalam kitab-kitab 

fikih klasik, keabsahan hukum ikrar talak di  pengadilan berkaitan dengan yaitu:  

a. Apakah pengadilan atau keputusan hakim perlu terlibat dalam menentukan 

validitas ikrar talak yang dilakukan oleh suami. 

b. Perbedaan pandangan mengenai hukum saksi atas ikrar talak suami. 

c. Memenuhi syarat dan rukun ikrar talak. 

d. Perbedaan interpretasi terhadap hadis yang menyatakan perceraian, perkawinan, 

dan rujuk meskipun diucapkan secara tidak serius. 

e. Perbedaan pandangan mengenai validitas talak tiga dalam satu majlis atau talak 

tiga sekaligus. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa perceraian, termasuk ikrar 

talak, hanya boleh dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Namun, sejak peraturan 
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ini diberlakukan hingga saat ini, terdapat indikasi bahwa masih banyak umat Islam 

yang mengabaikan ketentuan tersebut. Beberapa dari mereka lebih memilih mengikuti 

ajaran fikih "klasik" secara harfiah. Bahkan, sebagian masyarakat bahkan menganggap 

bahwa ketentuan ikrar talak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

bertentangan dengan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini seakan-

akan mengabaikan sahnya talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan. 

Meskipun demikian, ada hadis yang "masyhur" yang menyatakan bahwa ada tiga 

tindakan, yaitu nikah, talak, dan rujuk, yang jika dilakukan dengan sengaja atau secara 

bergurau, tetap sah dan mengikat. 

Kewajiban untuk melakukan perceraian di hadapan pengadilan adalah suatu 

masalah yang berasal dari ijtihad (penafsiran hukum Islam) yang didasarkan pada 

keyakinan bahwa suami yang ingin menceraikan istrinya harus menginformasikan 

niatnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Tindakan ini juga bertujuan untuk 

memberikan kesempatan bagi hakim untuk mencoba mediasi. Selain itu, langkah ini 

juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan, karena 

menggambarkan seberapa rentannya posisi mereka dalam situasi ini. Banyak kasus 

perceraian yang dapat memberikan beban berat pada perempuan, bukan hanya secara 

emosional tetapi juga dalam hal kehidupan praktis. Mereka harus mencari nafkah tidak 

hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk anak-anak mereka, yang pada 

awalnya merupakan tanggung jawab mantan suami.  

Ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama memiliki 

beberapa manfaat atau hikmah berikut ini: 



91 
 

 
 

a) Islam sangat mendorong perkawinan dan pemeliharaannya, bahkan dalam kasus 

perkawinan yang tidak ideal, Islam tetap memberikan perhatian. Oleh karena itu, 

pengadilan berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan ini.  

b) Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang melindungi hak-hak individu yang 

mungkin dirampas oleh pihak lain, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.  

c)  Kehadiran pengadilan bertujuan untuk mengoreksi tindakan yang melenceng dari 

ajaran Islam, dan dalam kasus ini, suami diberikan kesempatan untuk 

menyelamatkan perkawinan sebelum memutuskannya. Hal ini juga berarti 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada kepentingan 

individu.  

d) Pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa hak talak digunakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah, sehingga digunakan hanya dalam keadaan darurat. Ini 

adalah ironi jika seseorang mempertahankan harta benda dengan keras, tetapi tidak 

mempertahankan perkawinan.  

e) Pengadilan diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi istri-istri, 

sehingga mereka tidak terus-menerus hidup dalam ketakutan akan perceraian yang 

mungkin terjadi kapan saja, bahkan karena alasan yang sepele atau perilaku buruk 

suami seperti perjudian dan alkoholisme.  

f) Pengadilan sebenarnya adalah implementasi dari peran juru damai (mediator) 

sesuai dengan hukum syariah, yang berusaha menghadirkan solusi terbaik bagi 

semua pihak, baik melanjutkan perkawinan atau bercerai. 

g) Pengadilan dapat memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

perkara perceraian dengan memanfaatkan pengalaman dari kasus-kasus 

sebelumnya.  
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h) Pengadilan dapat mencatat penyebab-penyebab perceraian, yang dapat digunakan 

sebagai studi sosial penting untuk memahami akar masalah perkawinan yang gagal. 

Hasil dokumentasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengatasi 

masalah perkawinan yang lebih baik.  

i) Pengadilan dapat menjamin hak-hak masing-masing pihak yang terlibat dalam 

perceraian, seperti hak ganti rugi dalam talak atau mut'ah. 

Pelaksanaan ikrar talak yang telah diatur oleh pemerintah melalui undang-

undang seharusnya diikuti dan ditaati oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan maqasid as-Syari'ah dalam memelihara keturunan dan harta benda. Peraturan 

tersebut membantu mengatasi perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam yang 

dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Dengan demikian, pemerintah telah 

melakukan ijtihad insya'i dan intiqa'i dalam menentukan tata cara talak yang diucapkan 

oleh suami kepada istrinya demi kepastian dan keseragaman hukum. 

Regulasi mengenai pelaksanaan ikrar talak di hadapan pengadilan adalah 

mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Ini berarti aturan ini harus diterima dan 

dilaksanakan secara konsisten, meskipun melibatkan penolakan terhadap teori 

pengucapan ikrar talak yang ada dalam kitab fiqh. Hal ini disebabkan karena aturan 

ikrar talak di Indonesia juga dianggap sebagai bagian dari fiqh Indonesia, yang pada 

dasarnya memiliki kesamaan dengan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Kedua 

jenis fiqh ini merupakan hasil dari ijtihad, dengan fiqh Indonesia dipandang lebih baik 

karena melibatkan ijtihad jama'i (kolektif) daripada ijtihad fardi (individu). Oleh karena 

itu, pemerintah Indonesia telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 
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2009 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagai berikut: 

Pasal 70 ayat 3: 
Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan 
menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan 
istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.  
Pasal 70 ayat 4:  
Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu 
akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang 
dihadiri oleh istri atau kuasanya.  
Pasal 70 ayat 5: 
Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang 
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya 
dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. 
Pasal 70 ayat 6: 
Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim 
wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka 
gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan 
lagi berdasarkan alasan yang sama.18 

Ikrar talak menjadi komponen penting dalam proses penyelesaian perceraian 

ikrar talak dan telah menjadi kewajiban pengadilan agama untuk memberikan fasilitas 

bagi suami (pemohon) untuk mengikrarkan talak. Dalam Pasal 70 ayat 3 telah diatur 

bagaimana pembacaan ikrar talak di pengadilan dapat dilaksanakan apabila telah 

memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pembacaan ikrar talak 

suami (pemohon) atau istri (termohon) diharuskan hadir di persidangan Pasal 70 ayat 

(4)  namun kehadiran tersebut tidak diharuskan secara personal (pribadi) kedua bela 

pihak, namun jika kedua belah memiliki memiliki halangan ataupun hambatan dapat 

diwakilkan oleh kuasanya. Di samping itu, Pasal 70 ayat 5 memberikan ruang bagi 

istri (termohon) atas ketidakhadirannya dalam pembacaan ikrar talak dapat ditoleransi 

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Kecuali pihak suami atau kuasanya 

 

18 Pasal 70 ayat 3, 4, 5, dan 6  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009. Diakases 12 Junib 2023  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009
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tidak dapat hadir dalam sidang pembacaan ikrar talak maka perlu menunda sidang 

pengadilan untuk menunggu suami (pemohon) serta kuasanya melakukan pembacaan 

ikrar talak. 

Pembacaan ikrar talak yang diwakilkan melalui kuasa hukum secara yuridis 

memang diperbolehkan akan tetapi kuasa yang dimaksud adalah kuasa istimewa  

artinya surat kuasa yang memiliki sifat kekhususan dikarenakan kepentingan dari 

pemberi kuasa sangat penting. Dengan demikian, surat kuasa umum dan surat kuasa 

khusus tidak dapat digunakan untuk mewakilkan ikrar talak. Namun selain syarat itu 

pula, pemohon yang diwakilkan oleh kuasanya benar-benar berhalangan hadir. 

Memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengucapkan talak dalam 

Islam diizinkan. Alasan di balik izin ini adalah pertama, talak adalah hak yang sah 

dimiliki oleh suami untuk menceraikan istrinya yang sah. Kedua, talak bukanlah 

sebuah tindakan ibadah yang harus dilakukan secara pribadi oleh suami, sehingga 

memungkinkan untuk memberikan kuasa kepada orang lain.  Pemberi kuasa harus 

dengan tegas dan jelas menyatakan niatnya untuk mengizinkan penerima kuasa untuk 

mengucapkan talak atas namanya. Niat ini harus diungkapkan secara nyata dan tegas 

bahwa pemberi kuasa ingin mengakhiri perkawinan dengan istrinya. Penyerahan 

kuasa ini tidak cukup jika hanya diucapkan secara lisan, tetapi harus 

didokumentasikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan Pasal 1796 dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata: 

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi 

perbuatan-perbuatan, pengurusan. Untuk memindah tangankan benda-benda 

atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu 

perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh 

seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang 

tegas. 
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Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa selain kuasa umum dan kuasa 

khusus, ada jenis kuasa lain yang lebih terbatas dalam lingkupnya. Jenis kuasa ini 

dibatasi pada tindakan khusus tertentu, yang pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh 

pemberi kuasa sendiri. Dengan demikian bahwa menurut Pasal 1796 dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, hanya individu yang terlibat dalam perkara tersebut 

secara pribadi yang dapat mengucapkan talak. Ini tidak bisa diwakilkan kepada orang 

lain melalui kuasa. Namun, dalam situasi-situasi tertentu, ada kemungkinan 

pengucapan talak dapat diwakilkan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan yang 

berbeda. Yang jelas, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada kuasa 

untuk mengucapkan kalimat talak yang telah diberikan kepadanya dalam kondisi 

tertentu. 

Pemohon (suami) dan termohon (istri) setelah adanya putusan berkekuatan 

hukum tetap maka akan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang 

ikat talak. Pemanggilan resmi dan patut tersebut sebagaimana redaksinya sebagai 

berikut: 

“Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk 
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama 
yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan 
Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk 
dicatat dalam register yang tersedia” 19 

Kehadiran suami (pemohon) dan istri (termohon) dalam sidang ikrar talak 

tentu memiliki pengaruh yang berbeda. Sangat tegas bahwa kehadiran suami adalah 

sesuatu yang mutlak berbeda dengan istri yang mendapatkan asas pemaafan 

(toleransi). Jadi secara prinsipil ketidakhadiran suami dalam pembacaan ikrar talak 

 

19Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 



96 
 

 
 

sangat menentukan putusan hukum hakim dalam memutuskan perceraian  khususnya 

cerai talak berbeda dengan istri yang tidak memiliki tempat yang dapat menentukan 

putusan hakim dalam sidang pembacaan ikrar talak.  

Perceraian talak di samping diatur oleh  juga diatur dalam Pasal 129  sampai 

dengan Pasal 131 KHI (Kompilasi Hukum Islam ) sebagaimana tata caranya sebagai 

berikut:  

Pasal 129:  
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan 
permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu;  
Pasal 130: 
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan 
terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi 
Pasal 131: 

1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud 
Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil 
pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan 
ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan 
tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama 
menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan 
talak. 

3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami 
mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri 
atau kuasanya. 

4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan 
terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk 
mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. 

5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti 
perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak 
dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal 
suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing 
diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan 
Agama.20 

 

20 Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. 

Lihat  Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam, 2018), h. 181 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang jelaskan di atas bukanlah 

Undang-undang. Akan tetapi, norma yang memuat hukum materiil peradilan agama 

yang keberadaannya telah diakui dalam Undang-undang termasuk dalam mengatur 

sengketa penceraian. Pada dasarnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap 

atas perkara permohonan talak, Pengadilan Agama Makassar menetapkan hari sidang 

ikrar talak dan dengan memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang 

ikrar talak tersebut. Akan tetapi, apabila pihak terkait tidak dapat menghadiri penetapan 

hari sidang ikrar talak maka pengadilan  memberikan kesempatan ataukah tenggang 

waktu bagi pemohon atau suami untuk mengucapkan ikrar talak dalam waktu selambat-

lambatnya 6 bulan. Apabila dalam tenggang waktu itu suami tidak datang untuk 

mengucapkan atau mengikrarkan talak, maka permohonan untuk mengucapkan ikrar 

talak dianggap dan dinyatakan gugur hakim. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 70 ayat 

6 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan.  

Apabila suami tidak melakukan pengucapan ikrar talak dalam ketentuan enam 

bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan maupun ditetapkan maka hak bagi 

suami untuk mengikrarkan talaknya dinyatakan gugur.  

Upaya perceraian pada cerai talak yang tidak disertai oleh ikrar talak maka 

perceraian itu dianggap batal dan masih memiliki ikatan perkawinan yang utuh. 

Sebagaimana penjelasannya bahwa perceraian talak di anggap sah apabila: 

a. Dilakukan melalui sidang pengadilan Agama (setelah Pengadilan agama tersebut 

tidak berhasil melakukan upaya mediasi atau perdamaian kedua belah pihak (suami 

istri). 
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b. Alasan perceraian sangat berdasar sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHI 

Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.  9 Tahun 1975.  

c. Adanya putusan pengadilan agama yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar 

talak dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht van 

gewijsde; 

d. Pihak suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan Agama dengan waktu 

yang ditentukan maskismal 6 bulan sejak putusan ikrar talak berkekuatan hukum 

tetap.  

Pada dasarnya, kekuatan hukum tetap dalam perkara cerai talak terletak pada 

pengucapan ikrar talak. Proses pengucapan ikrar talak ini dilaksanakan setelah hakim 

membacakan putusan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 

Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Pasal ini menyatakan bahwa Seorang suami 

yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pentingnya 

pengucapan ikrar talak dalam prosedur perceraian talak sangat menonjol. Oleh karena 

itu, jika suami tidak hadir saat pengucapan ikrar talak, maka istri harus menunggu 

selama enam bulan sejak izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan Agama.  

Sidang ikrar talak merupakan tahap puncak dalam proses perceraian talak. Ini 

adalah saat di mana suami secara tegas mengucapkan talak di hadapan hakim dan saksi 

untuk menceraikan istrinya secara resmi. Di samping itu, Sidang ikrar talak hanya 

berlaku untuk perkara perceraian talak. Artinya, sidang ini tidak diterapkan dalam 

kasus perceraian lainnya, seperti perceraian gugatan atau perceraian atas persetujuan 

bersama (cerai damai). pengajuan sidang ikrar talak, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan 

sejak permohonan cerai talak diajukan. Ini berarti suami harus melakukan sidang ikrar 
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talak dalam periode waktu tersebut. Jika pemohon atau pihak suami (pemohon) tidak 

memenuhi ketentuan sidang ikrar talak dengan sendirinya gugurnya kekuatan 

penetapan cerai talak.  

Selain itu konsekuensi yang harus diterima pihak suami (pemohon) selain 

gugunya putusan juga tidak dapat mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan 

yang sama seperti pada permohonan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 70 ayat 6 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki 

kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan talak. 

Persetujuan diberikan jika alasan-alasan dan bukti yang diajukan oleh hakim dianggap 

memadai. Sebaliknya, jika alasan dan bukti yang diajukan dalam sidang dianggap 

kurang memadai oleh hakim, maka permohonan tersebut akan ditolak.  

D. Akibat Hukum Penceraian  Setelah Putusan Hukum Berkekuatan Hukum 

Tetap Tanpa Ikrar Talak di Pengadilan Agama  Makassar 

Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang secara faktual banyak terjadi 

dalam masyarakat tentunya menimbulkan akibat hukum, baik terhadap kedudukan, 

hak, dan kewajiban suami dan istri, maupun kedudukan, hak, dan kewajiban anak, 

bahkan status, hak, dan kewajiban atas harta bersama yang telah mereka peroleh 

dalam perkawinan. Perselisihan yang tidak dapat lagi diselesaikan, yang 

mengakibatkan hubungan perkawinan juga tidak dapat lagi dipertahankan 

membutuhkan hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan 

pelaksananya yang secara fungsional harus mampu mencegah atau mempersukar 

terjadinya perceraian, dan jika terjadinya perceraian itu tidak dapat dihindarkan lagi, 

maka harus dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri serta anakanak dan 
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harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut.  

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya serta 

peraturan perundang-undangan terkait lainnya, merupakan refleksi dari upaya 

pemenuhan kebutuhan hukum perceraian yang mengatur dan melidungi hak dan 

kewajiban suami dan istri serta anakanak dan harta bersama yang dihasilkan dalam 

perkawinan. Selanjutnya, keyakinan tentang agama dan kesusilaan dalam masyarakat 

juga merupakan faktor kemasyarakatan yang determinan menentukan substansi atau 

isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya.  

Secara prinsipil, jika perkawinan tersebut putus maka pihak pemohon (suami) 

memiliki tanggung jawab atau kewajiban tertentu, akan tetapi apabila tidak putus 

secara sah dikarenakan tidak adanya pengucapan ikrar talak, tentunya juga suami juga 

tidak berkewajiban dikarenakan perkawinan masih terikat dan perceraian dianggap 

tidak sah. Adapun kewajiban-kewajiban  pemohon pasca cerai talak yaitu21:  

1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas (mantan) isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul22.  

2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa 

iddah, kecuali bekas istru telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil. 

3) Melunasi mahar apabila masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla 

al dukhul 

4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 

 

21Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. 

Lihat  Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam, 2018), h. 182 

22qobla al dukhul merupakan perceraian yang terjadi sebelum bercampurnya suami dan istri 

atau belum melakukan hubungan seksual. 
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21 tahun.23 

Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah 

atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan 

menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf e Undang-undang No. 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 

149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam). Selain itu. 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 keputusannya: 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 suatu kewajiban bagi bekas suami.24 

 Secara prinsipil, ketentuan Pengadilan Agama terkait sahnya talak melalui 

ikrar talak di muka persidangan mengalami pro kontra utamanya dikalangkan 

masyarakat umum. Hal tersebut tidak lepas dari pedoman masyarakat muslim 

Indonesia yang berpegang pada madzahib  al-arba’ah (al-Syafi’I, Hanbali, Maliki, 

dan Hanafi), di mana ke empat mazhab tersebut mengemukakan bahwa talak yaitu 

hak suami bahkan dengan shigat talak sudah cukup untuk untuk menyatakan 

 

23A. Yudi Setianto, dkk, Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi 

Keluarga, Bisnis dan Pendidikan  (Jakarta: Forum Sahabata, 2008), h. 61 

24 Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-

tahun-2019. Diakses 12 Juni 2023  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
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perceraian oleh seorang suami kepada istrinya. Namun demikian,  dalam konstruksi 

negara hukum pengadilan agama ditempatkan pada posisi sentral untuk 

menyelesaikan perkara perceraian umat muslim yang memuat aturan-aturan yang 

harus dipenuhi agar terjadinya proses perceraian. Artinya untuk melakukan 

pemutusan hubungan harus mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah digariskan 

oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa menurut 

Pengadilan Agama Proses perceraian dapat dianggap memiliki kekuatan hukum 

hanyalah perceraian di depan pengadilan dan bukanlah di luar pengadilan dengan kata 

lain perceraian yang terjadi di luar pengadilan dianggap tidak sah.  

Perceraian yang dianggap sah jika di lakukan di depan Hakim Pengadilan 

Agama. Hal ini diatur demikian untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. 

Seperti hak harta bersama, pengakuan oleh Negara terhadap status perkawinannya 

dan lainnya. Jika perceraian dilakukan mengikuti aturan negara maka hak-hak masing 

pihak akan terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan tetapi jika perceraian 

dilakukan di luar Pengadilan Agama maka talak tersebut sah menurut Hukum Islam 

tetapi tidak dengan hukum positif dan sangat banyak terdapat kemudaratan jika hal 

tersebut tetap dilakukan.  

 Keharusan adanya ikrar talak dalam penetapan perceraian dalam pengadilan 

agama di dasarkan dalam QS. Al-Talaq 65:2 sebagai berikut: 

اشَْهِدوُْا ذوََيْ عَدْلٍ م ِ  نْكُمْ فاَِذاَ بَلَغْنَ اجََلهَُنَّ فاَمَْسِكُوْهنَُّ بمَِعْرُوْفٍ اوَْ فاَرِقوُْهنَُّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ

يَّتَّ  وَمَنْ  ەۗ  خِرِ  الْْٰ وَالْيَوْمِ   ِ باِلِلّه يؤُْمِنُ  كَانَ  مَنْ  بِهٖ  يوُْعَظُ  ِ ۗذٰلِكُمْ  لِِلّه الشَّهَادةََ  َ وَاقَِيْمُوا  قِ اللّٰه

 يجَْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ 

Terjemahnya: 

 Apabila mereka telah mendekati akhir I’ddahnya, rujuklah dengan mereka 
secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan 



103 
 

 
 

dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian 
itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara 
kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada 
Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.25 

Ayat di atas menjelaskan begitu pentingnya saksi dalam menyelesaikan kasus 

perceraian. Saksi tersebut sebagai instrumen untuk memastikan kejadian atau 

peristiwa hukum yang terjadi dalam hal ini pada kasus penceraian. Olehnya itu, 

pengucapan ikrar talak seorang suami kepada istrinya tentu menjadi peristiwa hukum 

yang harus dipersaksikan di pengadilan.  

Persoalan yang kemudian terjadi yaitu lumrahnya pemohon atau pihak suami 

tidak mengikrarkan talaknya pada batas waktu yang ditentukan di depan pengadilan. 

Hal itu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar. Oleh karenanya itu, ijin ikrar 

talak digugurkan dan tidak ada langkah lain yang harus ditempuh agar pemohonan 

memutuskan hubungan perkawinannya kecuali mengajukan permohonan kembali 

atau melalui gugatan cerai dari seorang istri sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketika perkara permohonan cerai talak yang 

diajukan suaminya selesai (inkracht) dan telah lewat waktu 6 (enam) bukan sejak 

panggilan untuk mengucapkan ikrar talak..  

Sejauh ini, proses perceraian tidak disertai ikrar talak memiliki kelemahan 

pada ketidak adanya perlindungan hukum yang tegas bagi pihak  istri (termohon)  

maupun sanksi bagi pihak suami (pemohon) yang tidak menghadiri sidang ikrar 

sebagaimana pada penetapan Pengadilan Agama. Ketidakhadiran suami (pemohon) 

dalam sidang pembacaan ikrar talak mengakibatkan penetapan pengadilan tidak 

memiliki kekuatan mengikat dan status suami istri baik suami (pemohon) dan istri 

 
25 Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 376 
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(termohon) masih dianggap sah. Meskipun hubungan keduanya tidak lagi harmonis 

dan telah memiliki i’tikad untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.  

Berbeda mengenai ketidakhadiran pihak istri karena tidak dipanggil lagi, ini 

terjadi karena dia sebelumnya telah dipanggil dan ketidakhadirannya tidak akan 

menghambat pelaksanaan ikrar talak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 70 ayat 05 Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang menyatakan, 

"Jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang 

sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat 

mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran istri atau wakilnya." 

Ketidakhadiran istri dalam sidang pengucapan ikrar talak tidak akan 

merugikan hak-hak istri yang telah ditetapkan oleh pengadilan, seperti nafkah 

madhiyah, iddah, mut'ah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, hak-hak ini muncul 

sebagai konsekuensi dari perceraian dan perceraian tersebut dianggap terjadi sejak 

pengucapan ikrar talak oleh suami. Justru sebaliknya, kerugian akan dialami oleh 

pihak istri jika suami tidak mengucapkan ikrar talak selama enam bulan dan ternyata 

mereka tidak merukunkan lagi. Dalam situasi tersebut, istri akan tergantung dan tidak 

akan memperoleh hak-haknya yang telah diputuskan oleh pengadilan. Ini bisa 

mengakibatkan kerugian ganda bagi pihak istri, seperti terjatuh dari tangga yang 

sudah rapuh. 

Efek berakhirnya suatu hubungan rumah tangga berarti musnahnya harapan 

masa depan bagi seluruh anggotanya. Bagi pribadi seorang istri dan anak proses 

perceraian tanpa ikrar talak akan memberikan kondisi psikis yang putus asa, stres, 

konflik, flustasi dan lain sebagainya dan secara ekonomi dapat dikatakan istri 

menghadapi ketidakefisienan ekonomi dikarenakan kehilangan kepala rumah tangga 
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dan tidak bertanggung jawabnya suami dalam menuntaskan perceraian.  

Hak-hak istri dalam perkawinan yang sah dan utuh tentunya mendapatkan 

nafkah lahiriah maupun  batin dari pihak suami dan sebaliknya apabila perkawinan 

telah putus maka istri memiliki hak untuk mendapatkan mut’ah yang layak, nafkah 

iddah, mahar yang terutang dan biaya hadhanah. Akan tetapi, kasus perceraian tanpa 

ikrar talak istri acap kali istri tidak mendapatkan hak-hak tersebut dan justru 

terombang-ambing dalam status perkawinan. Atas hal tersebut, Hakim pengadilan 

Agama biasanya meminta istri (termohon) untuk melakukan gugatan perceraian  

kepada suami sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Dalam mengajukan gugatan itu pihak istri dapat mendalilkan alasan 

perceraian dengan tidak terlaksananya sidang ikrar talak ataupun disertai dengan 

alasan lain yang dibenarkan.  

Pelaksanaan ikrar talak oleh suami (pemohon), hakim dan pengadilan agama 

juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak suami (pemohon) untuk 

mengucapkan ikrar talak di muka pengadilan. Perihal suami (pemohon) tidak 

mengikrarkan atau menjatuhkan kepada pemohon tentu juga disertai oleh berbagai 

alasan-alasan yang mendasar. Alasan-alasan tersebut juga tidak mampu menjadi 

pengganti atau menutupi syarat dari pemohon untuk menyampaikan ikraknya secara 

langsung kepada istri di pengadilan.  

Hal-hal yang bisa saja menyebabkan suami tidak menyampaikan ikrar 
talaknya yaitu kemungkinan kedua belah pihak dalam hal ini suami istri 
kembali rujuk atau berdamai meskipun telah melewati proses perceraian, 
ataukah juga dengan sebab-sebab lain seperti suami tidak mampu membayar 
atau memenuhi hak istri (termohon) pasca cerai berupa nafkah mut’ah, iddah 
dan anak serta ketidaktahuan suami atas pemanggilan sidang ikrar talak, 
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awamnya suami tentang ikrar talak dan meninggal dunia. 26 

Faktor yang melatarbelakangi seorang suami tidak mengikrarkan talak 

sebagaimana yang disampaikan oleh hakim di atas tentu sangat rasional terjadi 

misalnya pihak suami dan istri mendapatkan kesempatan untuk rujuk dan berdamai 

kembali. Jika dianalisis, faktor ini justru berakibat positif bagi keduanya dan bagi 

keturunannya dengan tetap menjalin keutuhan keluarga. Namun, berbeda dengan 

alasan suami tidak mampu menunaikan kewajiban untuk memberikan hak istri setelah 

cerai ataukah dengan alasan-alasan yang mementingkan kepentingan suami sendiri 

sangat tidak diperkenankan. Alasan lain seperti ketidaktahuan suami atas 

pemanggilan sidang ikrar talak dan awamnya suami tentang sidang ikrar talak tentu 

membutuhkan perhatian dari pihak pengadilan dan suami (pemohon) dalam bentuk 

sinergitas,  lebih lagi suami (pemohon) yang menganggap permohonan perceraian 

telah selesai setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, padahal 

putusan itu belum dinyatakan final setelah pelaksanaan ikrar talak.  

Penyebab suami untuk mengikrakan talaknya memang menjadi masalah 
klasik di pengadilan saat ini. Apalagi pihak pengadilan tidak punya kewajiban 
untuk memaksa pemohon untuk mengikrarkan talaknya dan menyampaikan 
tentang keberatannya sehingga tidak menjalankan putusan pengadilan. 27 

Sejatinya Pelaksanaan ikrar talak harus merujuk kepada putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gwejisd) yang pada putusan tersebut terdapat 

amar yang memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj’I melalui 

pengikraran talak di depan sidang Pengadilan sebagai bentuk eksekusi terhadap 

putusan cerai yang telah diputuskan. Pelaksanaan eksekusi ikrar talak memang berbeda 

 

26Faisal (Umur 50 Tahun)  selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 

27Fatimah AD (Umur 43 Tahun) selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, 

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 

 



107 
 

 
 

dengan eksekusi lainnya karena eksekusi ikrar talak tidak melalui Permohonan 

eksekusi pada umumnya,  sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Atas dasar itu, cerai talak tanpa ikrar talak turut 

berdampak pada eksekusi akibat hukum perceraian. Apalagi dalam hal eksekusi akibat 

hukum perceraian secara umum oleh Majelis Hakim mempunyai dua pendapat  dalam 

menerapkan hal tersebut yaitu: 

1) Pendapat pertama adalah membedakan eksekusi terhadap cerai dan eksekui 

terhadap akibat hukum cerai, dengan pandangan bahwa keterkaitan eksekusi 

terhadap cerai merupakan sebuah lex specialist dari ketentuan eksekusi dimana 

sifat putusan yang bersifat konstitutif serta tidak melalui permohonan melainkan 

ditentukan langsung oleh Pengadilan untuk mengeksekusi daripada penyaksian 

ikrar, sedangkan dalam hal akibat hukum cerai merupakan sebuah eksekusi yang 

padanya berlaku secara generalist sehingga apabila tidak dapat dilakukan secara 

sukarela dapat melalui permohonan eksekusi melalui Pengadilan sebagai alat 

negara dengan cara paksa, sehingga apabila eksekusi secara sukarela tidak dapat 

dilakukan pada saat ikrar talak maka tidak menghalangi daripada eksekusi 

terhadap perceraiannya tersebut kecuali dicantumkan dalam amar putusan dengan 

kalimat bahwa akibat hukum perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, 

Yang padanya hanya dapat di ikrarkan apabila akibat hukum perceraian 

dibayarkan atau ada persetujuan dari mantan isteri.  

2) Pendapat kedua adalah pandangan yang bersifat filosofis akan penerapan “rasa 

keadilan dan kepastian hukum” dimana maksud dari Pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam dan Pasal 41 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tenttang Perkawinanadalah sebagai bentuk 

perlindungan terhadap hak-hak mantan isteri dan perlindungan terhadap anak 

walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat bahwa akibat 

hukum perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, pelaksanaannya tetap 

dilaksanakan sebelum ikrar talak, agar putusnya perkawinan memang benar-

benar selesai dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pada pendapat 

yang kedua ini majelis hakim berpandangan bahwa hal inilah yang cenderung 

dirasa adil dan mempunyai kepastian hukum akan penerapan Pasal 149 

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tenttang Perkawinan, 

dimana melekatnya ketentuan baik dicantumkan pada amar atau tidak.28 

Kedua pendapat di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Namun, hal yang menjadi catatan apabila Majelis Hakim menggunakan pendapat 

pertama istri (termohon) akan menunggu upaya eksekusi perceraian setelah ikrar talak 

di bacakan oleh suami (pemohon) ataupun kuasanya tanpa waktu yang jelas. 

Sebaliknya pada pendapat kedua, apabila istri telah mendapatkan upaya eksekusi 

perceraian sebelum atau tanpa pengucapan ikrar talak justru memicu perdebatan 

dikarenakan kedua belah pihak masih memiliki pertalian perkawinan. Ikrar talak, yang 

merupakan pernyataan resmi dari seorang pemohon atau kuasanya mengenai 

berakhirnya perkawinan, memegang peran sentral dalam proses administrasi 

perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Proses ini menciptakan landasan hukum 

untuk penetapan status perceraian melalui dokumen resmi berupa akta cerai. 

 

28Alfajar Nugraha, Analisa Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Eksekusi Akibat Hukum 

Perceraian Saat Ikrar Talak : Tinjauan Yuridis Dan Filosofis, Analisa Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Eksekusi Akibat Hukum Perceraian Saat Ikrar Talak : (Pa-Tanahgrogot.Go.Id). Diakses 2 Agustus 2023.  

https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/261-analisa-sema-nomor-1-tahun-2017-tentang-eksekusi-akibat-hukum-perceraian-saat-ikrar-talak
https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/261-analisa-sema-nomor-1-tahun-2017-tentang-eksekusi-akibat-hukum-perceraian-saat-ikrar-talak
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Sebaliknya, akta cerai tidak dapat dikeluarkan oleh pengadilan tanpa adanya ikrar talak 

dari pihak pemohon, menjadikan ikrar talak sebagai tahap kunci dalam proses 

administratif perceraian. 

Ikrar talak juga merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari serangkaian 

aturan dan regulasi yang mengatur proses perceraian di Pengadilan Agama. Aturan-

aturan ini tidak hanya menetapkan tata cara pelaksanaan sidang dan ikrar talak, tetapi 

juga mencakup ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk menjaga keteraturan dalam 

kehidupan perkawinan dan perceraian di masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah 

dalam proses ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertib dan perlindungan hukum bagi 

semua pihak yang terlibat dalam perceraian. 

Aspek administratif perceraian, yang melibatkan ikrar talak, tidak hanya 

bersifat formalitas semata, melainkan juga berkaitan erat dengan keberlanjutan aturan 

dan regulasi yang mengatur perceraian. Aturan-aturan ini berperan dalam menjaga 

keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Penerapan aturan-aturan ini bukan 

hanya sebagai kewajiban formal, melainkan juga memiliki dampak signifikan pada 

kepentingan negara. Dalam perspektif negara, aturan-aturan ini diarahkan untuk 

menjaga kesejahteraan warganya, memastikan keberlanjutan ketertiban sosial, dan 

mempromosikan nilai-nilai keluarga yang kokoh. 

Administrasi perceraian tidak hanya mencakup tata cara pelaksanaan hukum 

formal, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, keberlakuan aturan-aturan ini sangat terlihat dalam konteks pelestarian 

harmoni sosial dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Melalui proses ini, 

penting untuk diakui bahwa administrasi perceraian bukan sekadar tugas formal, 
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melainkan juga instrumen untuk menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan dalam 

masyarakat. 

Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat menimbulkan konsekuensi 

hukum yang signifikan. Individu terlibat tidak hanya berisiko menghadapi akibat 

hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan pada harmoni dan ketertiban sosial 

yang lebih luas. Dengan demikian, penegakan aturan dan administrasi perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi 

juga tanggung jawab sosial. 

Keberlakuan aturan dan efektivitas proses administrasi perceraian merupakan 

prinsip dasar untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan terwujudnya 

masyarakat yang beradab dan harmonis. Oleh karena itu, menjaga integritas proses 

administrasi perceraian di Pengadilan Agama bukan hanya sebagai tugas formalitas, 

melainkan juga merupakan langkah penting dalam mencapai keadilan dan 

kesejahteraan sosial secara lebih luas. Dengan melibatkan dan menghormati aturan-

aturan ini, masyarakat berkontribusi pada terciptanya lingkungan hukum yang adil dan 

teratur. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Realitas perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makasar 

mengalami peningkatan setiap tahunnya baik  cerai talak maupun cerai gugat, 

meskipun cerai gugat memiliki angka jauh lebih tinggi di bandingkan dengan 

cerai talak. Peningkatan jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh 

Pengadilan Agama di Makassar mengindikasikan beberapa hal yaitu 

mencerminkan perubahan dalam pola pikir dan nilai-nilai masyarakat terkait 

dengan perkawinan, faktor ekonomi dan  meningkatnya kesadaran hukum di 

kalangan masyarakat.  

2. Putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap tanpa adanya ikrar talak 

dari pemohon (suami) atau kuasanya di Pengadilan Agama Makassar harus 

disampaikan selambat-lambatnya dalam kurun waktu enam bulan setelah 

penetapan sidang ikrar talak oleh Majelis hakim. Putusan tersebut memiliki 

status yang gugur, yang berarti pertalian perkawinan tetap dianggap sah dan 

utuh walaupun terdapat usaha untuk mencabut talak, bila tidak dilakukan dalam 

batas waktu yang ditetapkan, putusan tersebut tidak akan berlaku, dan 

hubungan perkawinan tetap dianggap sah serta tidak terpengaruh. Hal ini 

mencerminkan keberlakuan hukum yang mengatur aspek temporal dan 

stabilitas hukum terkait dengan putusan di Pengadilan Agama Makassar dalam 

konteks perkawinan dan talak. 

3. Perceraian talak tanpa ikrar talak di Pengadilan Agama Makassar memiliki 

akibat hukum diantaranya 1) Pemohon (suami) tidak memiliki kewajiban untuk 
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mejalankan tuntutan/kewajiban pemohon  pasca cerai; 2) Pemohon (suami) 

tidak dapat lagi dapat menganjukan permohon cerai talak dengan alasan yang 

sama seperti pada permohon sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan perudang-undangan; 3) Pihak termohon (istri) mendapatkan kerugian 

baik secara materiil dan immaterial  dengan status perkawinan yang  tidak jelas; 

dan 4) Akta cerai tidak dapat dikeluarkan.  

B. Implikasi Penelitian  

Pemerintah sejatinya harus memperkuat dan mempertegas peraturan dan 

pengaturan perceraian termasuk dalam proses penyelesaian penceraian talak dimana 

seorang suami yang tidak mengikrarkan talaknya dengan alasan yang tidak 

dibenarkan di depan persidangan justru berdampak pada kerugian istri (termohon) 

dengan tidak terpenuhinya hak-haknya baik dalam status perkawinan maupun pasca 

perkawinan.  

 

 



113 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Yudi Setianto, dkk, Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, 

Pribadi Keluarga, Bisnis dan Pendidikan  (Jakarta: Forum Sahabata, 2008), h. 

61 

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV Akademika 

Pressindo.  2010. 

Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin. Kifayatul Akhyar. Surabaya: Bina 

Imam. 1993. 

Adi Santoso, Subhan. Studi Islam Era Society 5.0. Cet. 1. Solok Sumatra Barat: Insan 

Cendekia Mandiri. 2020.  

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2004.  

Ahmad Al-Sahar, Khalil. Badzlu Al- Majhud f  Khalli Abi Dawud, Jilid 7, Beirut : D.r 

Al-Kukub. t.th. 

Ahmad Saebani, Beni. Fiqh Munakahat 2. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001. 

Alfajar Nugraha, Analisa Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Eksekusi Akibat Hukum 

Perceraian Saat Ikrar Talak : Tinjauan Yuridis Dan Filosofis, Analisa Sema 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Eksekusi Akibat Hukum Perceraian Saat Ikrar 

Talak : (Pa-Tanahgrogot.Go.Id). Diakses 2 Agustus 2023.  

Ali Samiun, "Pengertian Peradilan Dalam Perspektif HukumIslam", 

http://www.informasiahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-

dan-syarat-menjadi-hakim.html. 

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence). Jakarta: Kencana. 2010. 

Anshary MK, M.  Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2010.  

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. XIV; 

Jakarta: Rineka Cipta. 2010. 

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhualih. Jakarta: Gema Insani. 2010.  

bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, Muhammad. al-Wajiz fi Fiqħ Madzhab al-

Imâm al-Syâfi'iy. Beirut: Dar al-Fikr. 1994. 

https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/261-analisa-sema-nomor-1-tahun-2017-tentang-eksekusi-akibat-hukum-perceraian-saat-ikrar-talak
https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/261-analisa-sema-nomor-1-tahun-2017-tentang-eksekusi-akibat-hukum-perceraian-saat-ikrar-talak
https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/261-analisa-sema-nomor-1-tahun-2017-tentang-eksekusi-akibat-hukum-perceraian-saat-ikrar-talak
http://www.informasiahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi-hakim.html
http://www.informasiahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi-hakim.html


114 
 

Dalam Islam, Perceraian Menurut Islam, 2017, 

https://dalamislam.com/hukumislam/perceraian-menurut-islam,[20/07/22] 

Dewi Sartika Saimima, Ika. Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan 

Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Cet. 1; Yogyakarta: 

Deepublish Publisher. 2020. 

Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, Ala. Bada`i' wa al-Shana`i'. Beirut: Dar al-Kutub 

al-'Ilmiyyah. t.th. 

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Kompilasi Hukum Islam Bab 

XVI tentang Putusnya Perkawinan. Pasal 116., h. 160 

Faisal selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di Pengadilan Agama 

Makassar pada tanggal 24 Juli 2023.  

Fatimah AD selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 

di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. 

Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 

Tahun 1989). Jakarta: Raja Grafika. 2003. 

Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjaun Teori dan 

Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019. 

Hermawan, Asep Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitaif. Jakarta: PT Grasindo. 2005. 

http://fikihonline.blogspot.com/ 2010/ 04 /rukun-dan-syarat-talak.html, Akses 

20/07/22 

https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 2 

Agustus 2023  

https://www.pa-makassar.go.id/Visi Misi Pengadilan Agama Makassar diakses 2 

Agustus 2023 

Ilyas, Amir. Kumpulan Asas-asas Hukum. Jakarta: Rajawali. 2016. 

J. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

1999. 

Jaziriy, Abdurrahman. al-Fiqħ 'Ala Madzâħib al-Arba'aħ, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 

Juz 4, h. 280; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, alFiqh al-Islâmiy wa 

Adillatuh. Damaskus. Dâr al-Fikr.1989. 

Kadir, Abdul. Muhammad. Etika Profesi Hukum. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti.  

2001. 

https://www.pa-makassar.go.id/sejarah
https://www.pa-makassar.go.id/Visi


115 
 

M. Rasyid, Laila dan Herinawati. Hukum Acara Perdata. Aceh: Unimal Press. 2005. 

Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim 

Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama 

Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 2002. 

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.  

Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1988. 

Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.  

1974.  

Mulyadi, Lilik. Putusan Pengadilan dalam Hukum acara Perdata Indonesia, Teori, 

Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya. Bandung: Pt Citra Aditya 

Bakti. 2009. 

Muqaddas, Busyro “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius 

Quia lustum. Yogyakarta, 2002. h. 21 

Muthiah, Aulia. Hukum Islam; Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan 

dan Hukum Keluarga.Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017. 

Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 

Sukoharjo: lppm.univetbantara. 2014. 

Nur. Rasaid, M. Hukum Acara Perdata. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2003 

Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 

1991.  

Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.  

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 

1991.  

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974. 

Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undnag-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  



116 
 

Pasal 70 ayat 3, 4, 5, dan 6  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Lajnah. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi 

Penyempurnaan. Jakarta : t.tp. 2019. 

Rahman Ghazaly, Abd. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. 2003. 

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

1974.Yogyakarta: PT. Liberti. 2004. 

Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. Cet.1; Parepare: IAIN Parepare Nusantara 

Press. 2021. 

Suyanto, Bagong. dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif 

Pendekatan. Jakarta: Kencana. 2005. 

Suyuthi, Wildan. Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama" 

dalam Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2006. 

Syahrani, Riduan.  Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet I. 

Jakarta: Pustaka Kartini. 1998. 

Tasrif, S. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. 

Pangaribuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989. 

Taufik Makarao, Moh.  Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Cet I. Jakarta PT, Rineka 

Cipta. 2004. 

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbing Konseling. 

Jakarta: PT Grafindo Persada. 2013.  

Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum. Semarang: 

CV Ananta.1994. 

Yahya Harahap, M. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading. 1975. 

Youmi, Muhammad.  Action Research teori, Model, dan Aplikasi. Makassar. Alauddin 

Press University. 2013. 

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hida Karya Agung. 1989. 

Zakiah, Waingatu. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan. Jakarta: Indonesian Corruption 

Watch, 2002. 

 
 



 

 LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN 

Observasi di  Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A 

 

Wawancara dengan Panitera Pengganti  di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A 

 



 

Wawancara dengan Ibu Fatimah (Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A) 

 

Wawancara dengan Bapak Faisal (Hakim Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A) 



LAMPIRAN SURAT



 



 

 



RIAWAT HIDUP 

 

Hizbulhaq Rahmatullah lahir di poso, 03 Agustus 1997 

yang merupakan putra ke tiga dari tiga bersaudara dari buah 

hati bapak rahmatullah dan ibu St. Aminah. Pendidikan 

sekolah dasar mulai di kenyam di SD (sekolah dasar) 

Integral Toli-Toli ditamatkan di tahun 2009, lalu 

dilanjutkan di tingkat sekolah menegah pertama di Pondok Alumni Natabaru 

ditamatkan di tahun 2012, selanjutnya di jenjang yang lebih tinggi di pondok 

pesantren Modern natabaru tamat di tahun 2015. Pasca lulus SMA, di tahun yang 

sama melanjutkan pendidikan pada jenjang strata satu pada perguruan tinggi 

melalui jalur SPAN-PTKIN dan lulus di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan hukum Keluarga Islam. Di 

tahun 2020 kembali melanjutkan pendidikan pada jenjang strata dua di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar pada program Studi Disrasah Islamiyyah 

Konsentrasi Syariah dan hukum yang menamatkan diri di tahun 2023 


