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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya  kedalam huruf Latin dapat 

dilihat tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh kadan ha خ
 dal d de د
 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ta ṭ te (dengantitik di bawah) ط
 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 hamzah , apostrof ء
 ya y ye ي



 

 

ix 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َا  fatḥah a a 

ِا  Kasrah i i 

ُا  ḍammah u u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabung antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ْ◌ىَ

وْٮَ  fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

 : kaifaَفَیْك 

 : haulaلَوَْھ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 



 

 

x 

 
Contoh: 

 
تَامَ  : māta 

يمَرَ  : ramā 

لَیْقِ  : qîla 
تُوْمُیَ  : yamūtu 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harakat 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: 

  : raudal al-atfāl   َلِافَطَلأَْا ُةضَوْر 

 : al-madīnah al-fādilah   ُةلَضِافَلْا دِمَلْا 

                   : al-hikmah         َُةمَكْحِلْا 

Harakat dan  
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

́| …  ´ى  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas …ا

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas وٮُ
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5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 : rabbanā ََانَّبر 

       : najjaināََانیَّْجن 

      : al-haqqَُّقحَلْاا 

         : nu’’imaُمَِّعن 

        : ‘aduwwunٌَّودُع 

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

kasrah ( ىِّب  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

        : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)ٌَّيلِع 

      : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)ٌَّىبِرَع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

لا  (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

     : al-syamsu (bukan asy-syamsu) َسُمْشَلا 



 

 

xii 

     : al-zalzalah (az-zalzalah)َُةلَزَلَّْزلا 

      : al-falsafahَُةفَسَلْفَلْا 

        : al-bilādu   َدُلاَبلْا 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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: 

     : ta’murūnaَنَوْرُمُأْت 

        : al-nau’َعُوَّْنلا 

        : syai’unَءٌيْش 

       : umirtuتُرْمُِأ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi 

bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak  lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.   

Contoh: 

 billāh  ِابlِ dīnullāh ِالله نُیْد ِ 

Adapun tā’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-

Jalālah,ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

  hum fī rahmatillāhاللهةِمَحْرَ ىْفِ مُْھ ِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

oleh kata sandang al-, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

1. swt.    = subhanallahuwata’ala.  
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2. saw.    = sallallahu ‘alaihiwasallam.  

3. a.s.  = ‘alaihi al-salām 

4. H    = Hijriah.  

5. M    = Masehi.  

6. SM    = Sebelum Masehi.  

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

8. w.  = Wafat tahun 

9. Qs …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4.  

10. HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 
 

Nama : Muhammad Asyraf Nursal Idris 
Nim : 10100120011 
Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN 

KARENA SUAMI MENGABAIKAN 
TANGGUNGJAWABNYA TERHADAP ISTRI  
(Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks) 

 
Pokok Masalah penelitian ini ialah Analisis Yuridis perkara tentang 

putusnya perkawinan karena suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri 
perkara Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks. Terdapat dua rumusan masalah mengenai 
pertimbangan majelis hakim dan dampak hukum dari putusan tersebut. 

Penelitian ini dilakukan bagaimana mengetahui analisis yuridis 
penyelesaian perkara yang berwenang dalam perkara ini Pengadilan Agama. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk 
penelitian lapangan (field reaserch), dengan menggunakan pendekatan secara 
empiris. Sumber data penelitian ini adalah putusan Nomor 
379/Pdt.G/2022/PA.Mks, wawancara serta dokumentasi kepada hakim dan panitera 
Pengadilan Agama kelas IA Makassar. 

Analisis Yuridis dari putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks. Bahwa telah 
dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku baik dari Undang - Undang No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI yang berlaku. Pertimbangan Majelis 
Hakim dalam putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks, oleh karena tergugat tidak hadir 
sebanyak 2 kali maka dilanjutkan ke sidang pembuktian. Terdapat fakta hukum dari 
dua orang saksi penggugat bahwa tergugat memiliki penghasilan Rp 15.000.000,- 
perbulannya, pertimbangan mengenai hak hadhanah diberikan kepada Ibu karena 
anak masih belum mumayyiz, majelis berdasarkan fakta hukum memutuskan biaya 
perawatan anak kepada tergugat sebanyak Rp 5.000.000,- perbulan ditambah 10% 
tiap tahun serta pemenuhan nafkah lampau sebesar Rp 35.000.000,- karena 7 bulan 
tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada Istri. Sesuai pasal 149 R.Bg diputus 
verstek. Akibat putusnya perkawinan tergugat harus menyerahkan anak yang 
dikuasainya kepada penggugat, tergugat wajib membayar biaya pemeliharaan anak, 
kewajiban membayar nafkah madhiyah dan ada dampak psikis kepada anak. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah membuat regulasi 
mengenai tanggungjawab mantan suami yang tidak bekerja. 2) Pemerintah 
memperhatikan dampak psikologis anak. 3) Penguatan sistem Pusaka Sakinah di 
KUA sebagai pembendung terjadinya perceraian. 
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusnya Perkawinan, Tanggungjawab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan wadah untuk menciptakan kehidupan suami istri 

yang sakinah ma waddah wa rahma Perceraian adalah bagian dari dinamika 

rumah tangga dalam menjalani kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

Salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah perceraian. Tujuan perkawinan 

bukan perceraian. Namun, perceraian merupakan sunatullah, dan ada berbagai 

alasan mengapa hal itu terjadi.1 

Pernikahan juga merupakan sunah Rasulullah yang umum berlaku pada 

semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluknya 

untuk berkembang biak dan melestarikan hubungannya.2 Dan selain itu 

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan, yang merupakan 

perjanjian kuat miittsaaqan ghaliizhan untuk mengikuti perintah Allah dan 

melaksanakannya, dianggap sebagai ibadah.3 

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan 

untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam konteks agama Islam, 

perkawinan adalah suatu ajaran penting yang disunahkan  juga oleh Rasulullah 

                                                
1 Beni A.Saebani, Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang (Bandung: Pustaka 

Setia, 2008), h. 47. 
2 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. II; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6. 
3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu analisis dari Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 4. 
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SAW mempunyai tujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, Warahmah. 

Adapun konteks hukum positif di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan wanita.  

Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Perkawinan merupakan suatu 

media untuk membangun keluarga bagi kesinambungan kehidupan manusia. 

Islam menjadikan perkawinan bukan sekedar wadah bertemunya dua insan yang 

berlainan jenis dan bukan sebagai sarana pemuas nafsu saja, akan tetapi lebih dari 

itu dengan kata lain Islam menjadikan perkawinan sebagai suatu lembaga yang 

suci.5 Di dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi ibadah, untuk itu perkawinan 

harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan 

perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah.6 

Kendati dari keindahan perkawinan ada dua hal yang menjadi akhir dari 

sebuah hubungan perkawinan yaitu perceraian atau putusnya ikatan perkawinan 

antara suami dan istri karena meninggal dunia atau karena talak ataupun gugat 

yang menjadi sebuah masalah sosial yang cukup kompleks dan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas.  

Berbicara mengenai perceraian talak atau gugat tak terlepas pula dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian antara lain 

                                                
4 Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 

2020), h. 74. 
5 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), h. 15. 
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet-VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

h. 268. 
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perbedaan pandangan atau nilai-nilai antara suami dan istri, kesulitan dalam 

berkomunikasi, adanya perselingkuhan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. 

Di Indonesia, angka perceraian terus mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, angka 

perceraian di Indonesia mencapai 294.415 pasangan.7 Hal ini menjadi perhatian 

serius karena selain berdampak pada kehidupan keluarga, perceraian juga 

berpotensi menimbulkan masalah sosial lain seperti kekerasan dalam rumah 

tangga dan anak-anak yang mengalami trauma. 

Serta dari berbagai alasan lainnya perceraian dapat terjadi. Menurut  

kompilasi hukum Islam pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.8 Artinya, menurut hukum 

Indonesia, perkawinan seseorang dapat diputus karena talak atau perceraian. 

Selain itu, masih belum dimasukkan. 

Saat ini masih banyak saja yang menjadi masalah dalam perkawinan yang 

terjadi di Indonesia dan ada banyak faktor penyebab terjadinya perceraian. Upaya 

demi upaya dilakukan pemerintah untuk meredam kasus perceraian yang semakin 

meningkat ini.   

Salah satunya perceraian akibat masalah ekonomi merupakan masalah yang 

sering terjadi dalam masyarakat. Dalam kondisi situasi ekonomi yang sulit, 

pasangan suami istri sering kali mengalami tekanan dalam memenuhi kebutuhan 

                                                
7 BPS. (2021), Statistik Indonesia 2021, Badan Pusat Statistik 

https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/36f364fc787c0d0206b65a6f/statistik-indonesia-
2021.html (Diakses 29 Maret 2023, pukul 15.04 WITA). 

8 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peratuan Perundang-Undangan yang berkaitan 
dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah 
Agung RI, 2011), h. 92. 
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hidup sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, karena 

adanya tekanan finansial yang mempengaruhi hubungan suami istri. 

Di Indonesia, terdapat peningkatan jumlah gugatan cerai yang disebabkan 

oleh masalah ekonomi. Menurut data dari Mahkamah Agung, pada tahun 2020, 

terdapat sekitar 6.381 gugatan cerai yang signifikan dibandingkan tahun 

sebelumnya.9 Berdasarkan dari data tersebut dapat dilihat bersama bahwa tidak 

siapnya dari segi faktor ekonomi dan adanya dorongan untuk menikah terlebih 

dahulu kemudian mencari nafkah yang mengakibatkan angka perceraian meningkat 

ditambah sulitnya wadah seseorang memperoleh pekerjaan dimasa sekarang ini 

akibat Covid-19. 

Masalah perceraian akibat ekonomi dapat berdampak buruk terhadap 

keluarga, terutama anak-anak. Anak-anak menjadi korban dalam situasi perceraian 

dan dapat mengalami trauma psikologis serta dampak jangka panjang pada 

perkembangan sosial dan emosional mereka terutama ketika dibangku sekolah. 

Teman-teman juga sebagai faktor anak-anak tersebut akan semakin baik untuk 

menerima keadaan ataupun malah sebaliknya. 

Utamanya pada kota - kota besar salah satunya Makassar yang merupakan 

suatu kota metropolitan yang menjadikan ekonomi sebagai suatu capaian yang 

harus terpenuhi akibatnya perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan 

                                                
9 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Statistik Peradilan Agama Tahun 2020, 

https://www.mahkamahagung.go.id/storage/statistik/statistik_peradilan_agama_tahun_2020.pdf  
(Diakses 30 Maret 2023, pukul 19.20 WITA). 
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Agama Makassar pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor penyebab salah 

satunya permasalahan ekonomi.10  

Perceraian akibat faktor ekonomi di Makassar menjadi pembahasan yang 

kompleks karena banyaknya faktor pemicu yang beragam sehingga tiap tahunnya 

perkara perceraian semakin meningkat. Di tahun 2020, dengan adanya pandemi 

Covid-19 sebagai sebuah problematik baru, memberikan dampak negatif yang 

cukup besar kepada masyarakat dan keluarga, salah satunya adalah penerapan 

PSBB ataupun kebijakan PHK. Berdasarkan penjabaran masalah yang telah 

diuraikan, diperlukan kajian lebih mendalam terkait faktor Menurut keputusan 

379/Pdt.G/2022/PA.Mks, ekonomi menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama 

Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Studi ini mengkaji putusnya perkawinan karena suami mengabaikan 

tanggung jawabnya terhadap istrinya, studi putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks.. 

Fokus penelitian ini adalah berikut: 

a. Putusnya perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas IA 

Makassar. 

b. Suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri. 

 

 

                                                
10 Sumarni B, Andi Kaswati , “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada 

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar,” Tomalebbi, vol. III no. 2, (Juni 2016), h. 120. 
https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2056 (diakses 05 Desember 2023). 
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2. Deskripsi Fokus  

Untuk menghindari ambiguitas, peneliti menafsirkan kata-kata yang 

termasuk dalam judul skripsi dengan cara yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh 

fakta bahwa kata-kata tersebut dianggap universal atau luas dan memiliki banyak 

arti. 

 “Analisis Yuridis” investigasi suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan pemahaman yang tepat berdasarkan hukum atau secara umum itu 

menurut hukum.11 

 “Perkawinan” merupakan hubungan lahir dan batin suami istri antara 

seorang pria dan wanita, dan hubungan ini didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha 

Esa sebagai sumber kebahagiaan yang abadi.12 

“Suami” pasangan laki-laki yang telah menikah dengan seorang istri yang 

merupakan pendamping hidupnya dan secara resmi diakui menurut agama maupun 

hukum di Indonesia. 13 

"Tanggung jawab" keadaan berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab 

atas segala sesuatunya (bahwa mereka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, 

dan sebagainya jika apa-apa terjadi).14 

“Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks” Adalah sebuah putusan yang 

menjadi rujukan penelitian dari tulisan ini. 

                                                
11 “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AnalisisYuridis (18 Januari 2024). 
12 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 

h. 11. 
13 Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I: 

Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1532. 
14 Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1623. 
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Berdasarkan arti dan makna judul di atas, dapat disimpulkan bahwa judul 

skripsi ini berbicara tentang putusnya perkawinan karena suami mengabaikan 

tanggung jawabnya berdasarkan keputusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks. 

C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah pokok penelitian ini 

adalah bagaimana analisis yuridis tentang putusnya perkawinan karena suami 

mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya (Studi Putusan 

379/Pdt.G/2022/Pa.Mks)? Masalah pokok tersebut diuraikan dalam dua sub 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

379/Pdt.G/2022/PA. Mks? 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan karena 

suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri?  

D. Kajian Pustaka 

Penulis melakukan sedikit penelitian pada beberapa skripsi dan artikel 

sebelumnya yang membahas topik yang sama untuk mengetahui penelitian 

sebelumnya yang telah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya. Sejauh pengamatan 

dan pengetahuan penulis, ada beberapa judul skripsi yang peneliti pernah dibaca 

pada rapisitory kampus maupun perpustakaan di UIN Alauddin Makassar 

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, peneliti 

menemukan literature-literature yang relevan dengan penelitian seperti:  

1. Skripsi dari Nurhayati tentang “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu 

Memberikan Bantuan Keuangan” tahun 2010 di Fakultas Syariah dan 
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Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perbedaan dari penelitian yang 

peneliti nantinya pasti                    akan sangat berbeda dari segi peran dari faktor 

perceraian tersebut serta wawancara dan hasil dari lapangan. 

2. Skripsi dari Fitria Ramadhani tentang “Pengaruh Faktor Ekonomi pada 

Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)” 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2021. Perbedaan dari penelitian yang peneliti nantinya pasti akan 

sangat berbeda dari segi peran dari faktor perceraian tersebut serta 

wawancara dan hasil dari lapangan. 

3. Buku dari Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Nanda Amalia, S.H., 

M.Hum. yang berjudul “Buku Panduan untuk Hukum Perkawinan” yang 

diterbitkan oleh Unimal Press Kampus Bukit Indah Lhoksumawe. Dalam 

buku tersebut yang juga menjadi dasar dalam pembuatan skripsi ini yang 

akan diteliti.  

4. Jurnal dari Riza Annisa Triana S tentang “Analisis Putusan Hakim dalam 

Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/Pa.Mtr)” 

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia, 2023. Perbedaan 

dari penelitian yang peneliti nantinya pasti akan sangat berbeda dari segi 

peran dari faktor perceraian tersebut serta wawancara dan hasil dari 

lapangan. 

5. Skripsi dari Muhammad Adhim Riangdi tentang “Tinjauan yuridis tentang 

perceraian yang dilakukan secara lisan di depan kepala desa” 

Departemen Hukum Keperdata 2020, Fakultas Hukum Universitas 
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Hasanuddin, Makassar. Perbedaan dari penelitian yang peneliti nantinya 

pasti akan sangat berbeda dari segi peran dari faktor perceraian tersebut 

serta wawancara dan hasil dari lapangan. 

6. Skripsi dari Diara Eka Yogiyanti tentang “Perceraian Orang Tua dan 

Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja di Desa Hargomulyo 

Kecamatan Sekampung” IAIN Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, 2019. Objek penelitian, periode pengamatan, isi, lokasi, dan 

hasil penelitian semuanya berbeda. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggung jawabnya 

terhadap istri dalam perkara dengan nomor putusan 

379/Pdt.G/2022/Pa.Mks. 

b. Untuk mengetahui Akibat yang ditimbulkan oleh putusnya 

perkawinan karena suami mengabaikan tanggung jawabnya 

terhadap istri. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengetahuan dalam pertimbangan hakim 

memutus perkara. 
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b. Menambah wawasan mengenai pentingnya pemenuhan tanggung 

jawab seorang suami. 

c. Memberikan solusi terhadap pasangan yang ingin bercerai agar tidak 

langsung atau dengan mudahnya bercerai. 

d. Menginformasikan masalah-masalah yang timbul akibat perceraian. 

e. Mendapatkan solusi ketika terjerat atau mengalami kasus yang 

mengharuskan bercerai 

f. Bisa memberikan penjelasan mengenai peran hakim dalam memutus 

perkara perceraian. 

g. Sebagai pengembangan hukum Islam dari segi umum dan khusus 

hukum Islam tentang perceraian, dapat bermanfaat bagi peneliti dan 

para peneliti hukum lainnya. 

h. Memberi ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi 

peneliti yang selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Tinjauan Umum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang 

wanita yang diakui secara hukum dan sebagian besar juga religius menurut undang-

undang suami istri dan undang-undang. Perkawinan dilakukan selama hubungan 

mereka menurut lembaga perkawinan.1 

"Perkawinan adalah perihal urusan dan sebagainya kawin, perkawinan 

sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang 

bahagia", kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga.2 

Perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.3 

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian 

karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.4 Dalam 

berbagai situasi keluarga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini 

dianggap sebagai sesuatu yang mudarat bagi salah satu pihak atau bahkan kedua 

                                                
1 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Presentasi 

Pustaka, 2006), h. 106. 
2 Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

h. 37. 
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” bab 

1, h 1 
4 Sonya Sihabudi, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, (Malang: Jurnal Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1), h. 5. 



 

 

12 

belah pihak sehingga perceraian akan berdampak buruk bagi orang-orang yang 

terlibat dalam ikatan perkawinan.5 

Untuk memahami lebih dalam tentang pernikahan, penulis juga akan 

mengutip pengertian yang dikemukakan salah satu ulama. Adapun pengertian 

tersebut sebagai berikut. 

Menurut Abdul Muhaimin AS, pernikahan adalah aqadah antara calon 

suami untuk pemenuhan hajat melalui pernikahan yang diatur menurut tuntutan 

agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri 

sehingga mereka selalu merasa damai dan tenang dalam menikmati hubungan 

seksnya. Aqadahnya terdiri dari ijab pihak wali perempuan atau wakil perempuan 

dan qabul calon suami atau wakilnya.6 

Terlepas dari unsur agama atau kepercayaan, Undang-Undang melihat 

perkawinan hanya dalam hubungan perdata, seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 

Konstitusi Perdata (BW). Perkawinan biasanya dianggap sebagai perbuatan yang 

suci (sakramen Saskara) menurut hukum agama, yaitu suatu perjanjian antara dua 

orang untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan 

keluarga, berumah tangga, dan keluarga tetangga berjalan dengan baik sesuai 

dengan ajaran agama masing-masing. Dari perspektif keagamaan, perkawinan 

adalah ikatan jasmani dan rohani yang memiliki konsekuensi hukum terhadap 

agama yang dianut kedua calon mempelai, serta keluarga dan kerabat mereka.7 

                                                
5 Abdullah Boedi, Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Muslim, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), h. 49 
6 Abdul Muhaimin AS, ad Risalah Nikah Penentuan Perkawinan (Cet I; Suarabaya: Bulan 

Terang, 1993), h. 9. 
7  Riduan Syahrani, Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2006), h. 

70. 
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2. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena 

keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma 

yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban 

manusia tentu akan tidak beraturan dan semaunya sendiri. Adapun mengenai norma 

yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di 

dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan norma hukum beracuh pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.8 

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan tabiat 

kemanusiaan, menikahkan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu 

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh 

keturunan yang diakui oleh masyarakat. Perkawinan diatur oleh syari'ah dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai roh Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan wa 

rahmah, yang disebutkan dalam firman Allah. 

a. QS. Ar-Rum (30) ayat 21 

 فيِْ َّناِۗ ةًحمَْرََّو ةًَّدوََّم مْكُنَـْيـَب لَعَجَوَ اهَـْيلَاِ اوْٓـُنكُسْتَلِّ اجًاوَزْاَ مْكُسِفُـْناَ نْمِّ مْكُلَ قَلَخَ نْاَ هتِيٰاٰ نْمِوَ

  نَوْرَُّكفَـَتَّـي مٍوْقَلِّ تٍيٰلاَٰ كَلِذٰ

Terjemahnya:  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) 
dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia 
menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 

                                                
8 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2016), h.50. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”9 
 

Munculnya istilah keluarga Sakinah merupakan penjabaran dari Q.S. Al-

Rum (30):21 di atas. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan 

diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga 

sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, 

damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “Sakinah” digunakan Al-Qur’an 

untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang 

sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami 

memang jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya 

setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi 

lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di antara sesama 

anggotanya.  

Kata taskunu pada ayat di atas dikaitkan dengan kata mawaddah wa 

rahmah. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung 

faktor mawaddah wa rahmah. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati 

kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak 

dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia 

sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Terkait dengan istilah sakinah 

memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah dari Al-Isfahan (ahli fiqh dan 

tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi 

sesuatu. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketenteraman 

                                                
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 406. 
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dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu Nur 

(cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang 

menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-

yaqin). Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan 

thuma’ninah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.10 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, tujuan perkawinan adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. 

Pasal 2 KHI memperluas dan mempertegas dasar filosofis perkawinan Islam, tanpa 

mengurangi dasar yang telah ditetapkan pada tahun 1974: 

1) Perkawinan hanya untuk “mentaati perintah dari Allah swt.”. 

2) Melakukan perkawinan merupakan suatu ibadah. 

3) Ikatan Dalam melaksanakan sebuah perkawinan itu bersifat “mitssaqan 

ghalidzan yaitu perjanjian yang kuat dan kokoh.” 

b. QS. an-Nisa (4) ayat 21 

  اظًيْلِغَ اقًاثَـْيمِّ مْكُنْمِ نَذْخَاََّو ضٍعْـَب لىٰاِ مْكُضُعْـَب ىضٰفْاَ دْقَوَ هنَوْذُخmَُْ فَيْكَوَ

Terjemahnya:  

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal 
kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) 
dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian 
yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”11 

 

                                                

10 A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an 
(Prespektif Penafsiran Al-Qur’an dan Tafsirannya) dalam Mazahib, (Jurnal Pemikiran Hukum 
Islam), No.54, 2015. 

11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 80. 
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Ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya (an-Nisa’ ayat 20) 

yang menjelaskan tentang larangan mengambil kembali maskawin yang diberikan 

kepada istri jika mau melakukan proses perceraian.12 Untuk para suami, jika ingin 

mengganti pasangannya, yaitu istri yang akan diceraikan atau tidak dicintai lagi, 

dengan pasangan yang lebih baik yaitu istri baru yang Anda senangi, yang telah 

Anda janjikan untuk setia kepada salah satu di antara mereka. Jika Anda ingin 

mengganti pasangan Anda dengan pasangan yang lain, maka Anda harus 

melakukannya. Qinthar yakni harta yang banyak berupa maskawin maka janganlah 

kamu mengambil kembali darinya harta yang telah diberikan itu sedikit pun. 

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan melakukan tuduhan dusta yang 

menjadikan yang dituduh maupun yang mendengarnya terheran-heran karena 

tuduhan itu palsu dan dengan menanggung dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan 

mengambilnya kembali, yakni sungguh aneh dan buruk bila itu terjadi, padahal 

sebagian kamu telah bergaul luas seluas dan sebebas mungkin dengan sebagian 

yang lain sebagai suami istri. Dan mereka para istri telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.13 

3. Dasar Hukum Perkawinan 

Al-Quran memberikan dasar hukum untuk perkawinan, antara lain: 

a. Dalil Al-Quran 

Perkawinan merupakan suatu hak yang diperintahkan dan 

dianjurkan oleh syara’ yang juga merupakan anjuran Rasulullah 

                                                
12 Muhammad Quraish Shihab,  Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 463 
13 Muhammad Quraish Shihab,  “Tafsir al-Misbah”, h. 464 
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SAW. Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu perjanjian 

memungkinkan pria dan wanita untuk melakukan sesuatu yang 

sebelumnya dilarang, jadi bisa kita katakan itu hukum asal usul 

perkawinan yang sah. Tampilan pribadi sifatnya seperti sunah 

Allah dan sunah Nabi, tentu saja tidak hanya hukum perkawinan 

asli yang diperbolehkan. Perintah dan rekomendasi untuk 

pelaksanaan pernikahan telah diletakkan jelas dalam Al Quran dan 

hadis Nabi SAW. Seperti dalam firman Allah; Q.S. Ar-Rum: 21 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

 ةًَّدوََّم مْكُنَـْيـَب لَعَجَوَ اهَـْيلَاِ اوْٓـُنكُسْتَلِّ اجًاوَزْاَ مْكُسِفُـْناَ نْمِّ مْكُلَ قَلَخَ نْاَ هتِيٰاٰ نْمَِ◌و

نَوْرَُّكفَـَتَّـي مٍوْقَلِّ تٍيٰلاَٰ كَلِذٰ فيِْ َّناِۗ ةًحمَْرََّو  

 

Terjemahnya:  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) 
dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia 
menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir.”14 

 

Pada ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang 

dianjurkan oleh Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap pasangan. 

Upaya membentuk keluarga yang Sakinah sebagaimana yang disebutkan dalam 

                                                
14 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 406. 
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ayat tersebut dapat diwujudkan apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi 

kewajiban-kewajibannya, baik terhadap Allah, terhadap pribadi, masyarakat dan 

juga terhadap lingkungannya sesuai dengan Al-Qur‟an dan sunah rasul.15 

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami 

istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan 

tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling 

menyantuni (rahmah). 

Pada dasarnya hukum untuk menikah itu sendiri jaiz (boleh) namun karena 

berbagai situasi atau kondisi hukum menikah terbagi lagi dalam 4 (empat) bagian, 

berupa : 

1) Wajib bagi yang sudah mampu nafsunya sudah mendesak dan takut 

terjerumus pada untuk perzinaan, serta sudah punya calon untuk 

dinikahi. 

2) Sunah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu 

menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, 

hukum menikah baginya adalah sunah. 

3) Haram bagi seseorang yang takin tidak akan mampu untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pasangannya, atau jika 

membahayakan perkawinan pasangannya dan masih dapat 

mengendalikan nafsunya, maka perkawinan itu haram. 

                                                
15 Ela Sartika, dkk, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an”, Al-Bayan: Jurnal Studi 

Al-Qur‟an Dan Tafsir, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017, h. 104 
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4) Jika memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pasangannya, atau 

jika membahayakan perkawinan pasangannya dan masih dapat 

mengendalikan nafsunya, maka perkawinan itu haram. 

Adapun Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang 

terdiri dari 5 Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan 

yang menyebutkan bahwa: “Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”16. 

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat pada 

hukum perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. 

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan 

Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari 

perkawinan yang isinya “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah: dan di dalam pasal 4 Kompilasi 

                                                
16 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 329. 
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Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan”. 

4. Sahnya Perkawinan 

a. Menurut Hukum Islam: 

Perkawinan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Antara 

syarat dan rukun perkawinan terdapat perbedaan yaitu syarat merupakan segala 

sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat, dan sesudah perkawinan itu 

dilangsungkan. Sedangkan dalam perkawinan, rukun itu berarti tiang, atau sendi, 

bagian yang harus ada. Rukun merupakan segala sesuatu yang harus ada pada saat 

perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan.  

1) Syarat Umum (Syarat Perkawinan) 

a) Adanya kata sepakat di antara calon suami-istri, sehingga 

tidak ada unsur paksaan 

b) Pihak-pihaknya sudah baligh (dewasa) 

c) Tidak ada halangan yang dapat merintangi perkawinan 

d) Tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan. 

yaitu berbeda agama 

2) Syarat Khusus (Rukun Perkawinan) 

a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. 

b) Kedua mempelai harus beragama Islam, aqil baligh, sehat 

jasmani dan rohani 

c) Harus ada Wali Nikah 
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d) Harus membayar Mahar atau Mas Kawin, dari laki-laki 

kepada perempuan. 

e) Harus ada 2 orang saksi: Islam, Dewasa dan Adil. 

f) Adanya Ijab dan Qabul17 

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan 

haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain 

syarat materiil dan syarat Formil. 

1) Syarat Materil 

Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat 

yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan 

izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditemukan oleh 

undang-undang. 

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus 

diindahkan perkawinan pada umumnya, sedangkan syarat materiil relatif adalah 

syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. 

2) Syarat Formil 

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa 

untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara 

lain: 

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). 

                                                
17 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, h. 6-7. 
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b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua 

orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan). 

c) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah 

meninggalkan dunia  atau tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, izin cukup diperbolehkan dari orang tua yang 

masih hidup atau mampu menyatakan (Pasal 6 ayat 3 

Undang-Undang  Perkawinan). 

d) Dalam hal kedua orang tua  meninggal atau tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, izin diperbolehkan dari wali, 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (pasal 6 

ayat 4 Undang-Undang perkawinan). 

e) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebutkan dalam pasal 6 ayat (2),(3), dan (4) maka 

pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut. 

Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan dilarang apabila: 

a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau 

ke atas. 

b) Ada hubungan dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas. 

c) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. 
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d) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, 

menantu dan ibu atau bapak tiri. 

e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku, dilarang kawin. 

B. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan 

1. Pengertian Putusnya Perkawinan 

Membahas mengenai putusnya perkawinan adapun istilah paling netral 

yaitu “Perceraian”, kendati demikian digunakan pula sebagai pengganti “Putusnya 

Perkawinan:, sebab perceraian merupakan bagian bentuk dari putusnya 

perkawinan. Agar tidak terjebak dalam istilah tersebut, dapat saja menggunakan 

“Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba-in 

yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah 

yang terdapat dalam kitab fiqh.18 Alat perceraian yang paling umum di masyarakat 

adalah talak. 

Talak berarti kehilangan ikatan pernikahan atau kehilangan kekuatan itu, 

menurut beberapa ulama.19 Karena suami telah menjatuhkan talak tiga (talak ba'in) 

pada istrinya, mantan istri tidak lagi halal bagi mantan suaminya. Artinya, ikatan 

pernikahan tidak lagi kuat karena istri yang sebelumnya halal bagi suaminya secara 

mutlak menjadi tidak mutlak atau terbatasi karena suami menjatuhkan satu atau dua 

talak. (talak raj’i).20 

                                                
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 

2006), h. 189. 
19 Abdul Manan, Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat, (Kediri: Jam’iyah Musyawarah PP Al 

Falah, 2011), h. 83. 
20 Abdul Manan, Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat, h. 83. 
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Perceraian adalah akhir dari hubungan perkawinan. Tidak ada perceraian 

yang terjadi sebelum perkawinan dimulai. Perceraian mengakhiri perkawinan. 

Dalam masyarakat Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. 

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata "at-talaq" berasal dari kata "alitlaq", 

yang berarti "melepaskan" atau "meninggalkan", dan "talaq" berarti bubarnya 

hubungan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan.21 

Menurut Islam, hukum talak pada dasarnya diperbolehkan untuk 

menghindari dharar atau bahaya fisik atau akidah. Dalam Q.S. al-Baqarah: 229, 

Allah swt berfirman:  

كٌاسَمْاِفَ ۖ نِتَّٰرمَ قُلاََّطلاَ
ۢ

 َّنهُوْمُتُـْيـَتاٰ آَّممِ اوْذُخmَُْ نْاَ مْكُلَ ُّليحَِ لاَوَ ۗ نٍاسَحِِْ� حٌۢيْرِسْتَ وْاَ فٍوْرُعْبمَِ 

 امَهِيْلَعَ حَانَجُ لاَفَ ۙ ِّٰ�ا دَوْدُحُ امَيْقِيُ َّلااَ مْتُفْخِ نْاِفَ ۗ ِّٰ�ا دَوْدُحُ امَيْقِيُ َّلااَ آفَاََّيخ نْآَ َّلااِ اـًٔيْشَ

لٰواُفَ ِّٰ�ا دَوْدُحُ َّدعَـَتَّـي نْمَوَۚ اهَوْدُتَعْـَت لاَفَ ِّٰ�ا دُوْدُحُ كَلْتِ ۗ هبِ تْدَتَـْفا امَيْفِ
ۤ
نَوْمُلِظّٰلا مُهُ كَ�ى  

Terjemahnya: 

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 
menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan 
(menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil 
kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, 
kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu 
menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir 
bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) 
Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) 
diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.68) Itulah batas-batas 
(ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang 
melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang 
zalim.”22 
 

                                                
21 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid III (Beirut Dat al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 232. 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 37. 
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Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang menalak 

istrinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya selama rujuk itu dilakukan 

dalam masa idah wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah, sekalipun talak 

telah dijatuhkan seratus kali. Laki-laki itu berkata kepada istrinya “Demi Allah, aku 

tidak akan menalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan 

menggaulimu sama sekali”. Mendengar kata-kata suaminya si istri bertanya; “Apa 

yang hendak kamu lakukan?” jawab suaminya; “Aku akan menalakmu kemudian 

di kala waktu idah hampir habis aku kan merujukmu kembali”. Dengan adanya 

jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah Saw untuk 

menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar 

penuturan wanita itu Rasulullah Saw terdiam sejenak, hingga kemudian Allah Swt 

menurunkan ayat ke 229 yang menegaskan bahwa talak itu.23 

2. Penyebab Putusnya Perkawinan 

Mengenai Penyebab putusnya perkawinan ada dari beberapa alasan 

Mengenai alasan terjadinya perceraian terkhususnya dalam pengadilan agama 

sesuai Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 diuraikan sebagai berikut:  

a. Kematian 

b. Perceraian 

c. Atas Putusan Pengadilan, yang dimaksud putusan pengadilan sesuai 

dengan pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

                                                
23A. Mudjab Mahalli, Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur’an (Cet I, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002) h.105. 
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Selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 

menguraikan bahwa: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.  

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri 

c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan tersendiri 

Dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-

alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: 

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

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Penjelasan 

pasal 39 ayat (2) huruf a UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP. 

No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). 

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

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah 

atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 

39 ayat (2) huruf b UU No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (b) PP. No. 

9/1975 jo./ Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). 

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

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 
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(penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf 

(d) PP. No. 9/1975 jo./ Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam). 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain 

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan 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. 

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum 

dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu: 

a. Suami melanggar taklik talak (pasal 118 huruf (g) kompilasi hukum 

Islam 

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam).  

Jadi, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara 

pada terjadinya ke tidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada lagi 

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang 

dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 

tanggal 5 Oktober 1991. Yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah 
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“pecahnya rumah tangga (broken mariage)”24 oleh karenanya tidaklah penting 

menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dalam sebab akibat 

perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui 

keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. 

Setiap pasangan pasti mengharapkan keharmonisan di rumah mereka. 

Memelihara keluarga sampai ke Jannahnya. Namun, masalah rumah tangga 

terkadang berakhir dengan perceraian dengan harapan bahwa masalah tersebut akan 

diselesaikan. Adapun beberapa faktor putusnya perkawinan antara lain sebagai 

berikut:  

a. Faktor Ekonomi 

b. Faktor Perselingkuhan 

c. Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya 

d.  KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan 

Jika perkawinan putus, ada beberapa konsekuensi yang perlu 

dipertimbangkan, termasuk dampak terhadap anak dan istri serta harta benda 

perkawinan. Akibat perceraian karena perceraian diuraikan sebagai berikut:25 

a. Akibat terhadap anak dan istri 

Sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan, diatur dalam Pasal 41 

Undang-Undang Perkawinan 3 (tiga) persyaratan, yaitu: 

                                                
24 Mahkamah Agung, 1991, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Jakarta. 
25 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2014), h. 123-126. 
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1) Bapak dan ibu tetap bertanggung jawab untuk menjaga dan 

mendidik anak-anak mereka hanya untuk kepentingan anak. 

Pengadilan akan membuat keputusan jika ada perselisihan tentang 

penguasaan anak atau hak asuh anak. 

2) Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan 

dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya jika bapak tidak 

dapat membayar pendidikan anak. 

3) Pengadilan dapat memutuskan apakah bekas suami harus membayar 

bekas istri untuk biaya penghidupan atau memberikan tanggung 

jawab lain kepada bekas istri. 

b.  Akibat terhadap harta perkawinan 

Tidak ada masalah untuk berbicara tentang harta bawaan dan perolehan 

karena keduanya adalah hak masing-masing pihak. Kemudian, ketika terjadi 

penggabungan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga sesuai dengan 

ketentuan perjanjian dan keputusan. 

Karena itu, hukum perceraian juga mengatur harta bersama, seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa 

harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing jika perkawinan putus 

karena perceraian. Dalam penjelasan, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa hukum agama, adat istiadat, dan hukum lainnya yang 

dimaksudkan. Selain itu, Pasal 97 KHI mengatur pembagian harta bersama, yang 
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mengatur bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak seperdua dari harta 

bersama, selama perjanjian perkawinan tidak menetapkan hal lain.26 

Selain itu, akibat perceraian harta bersama dapat berbeda-beda untuk setiap 

orang, tergantung pada hukum mana yang digunakan para pihak untuk mengatur 

harta bersama. Hukum adat yang mengenal harta bersama (gono gini, harta guna 

kaya), perceraian, dan bagian sepatuh bekas suami dan istri berlaku untuk pasangan 

yang kawin menurut agama Islam atau agama lain. Contoh putusan Mahkamah 

Agung adalah Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11 Februari 1959 dan Nomor 

392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969. 

c. Akibatnya terhadap keadaan 

Status perdata dan kebebasan berikut diberikan kepada pasangan yang 

bercerai: 

1) Mereka tidak lagi berstatus duda dan janda karena perkawinan 

mereka. 

2) Mereka memiliki kebebasan untuk menikah dengan orang lain. 

3) Mereka memiliki kebebasan untuk melakukan perkawinan 

kembali selama tidak dilarang oleh agama atau hukum. 

Adapun tanggapan dari Hilman Hadikusima, Dalam undang-undang 

perkawinan, perceraian yang mengakhiri perkawinan mempunyai konsekuensi 

hukum terhadap anak, bekas pasangan, dan harta bersama. Akibatnya, bapak atau 

ibu tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah 

                                                
26Adi Condro Bawono, “Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama”, Hukum Online, 

23 Februari 2012. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-
perceraian-terhadap-harta-bersama-/  (diakses 10 Juni 2023 pada pukul 12.09 WITA). 
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perceraian. Hasil hukum dari berkas suami dapat memaksanya untuk membayar 

biaya hidup atau memiliki tanggung jawab terhadap bekas istri. Hukum yang 

mengatur harta bersama diatur oleh hukumnya sendiri, yaitu hukum agama, hukum 

adat, atau hukum yang lain. Undang-undang ini tampaknya memberikan kepada 

pihak yang bercerai informasi tentang hukum mana yang akan berlaku atau apa 

yang dapat dipertimbangkan oleh hakim terkait akibat hukum yang berkaitan 

dengan harta bersama atau perceraian.27 

C. Tinjauan Umum  Cerai Gugat 

1. Pengertian  Cerai Gugat 

Perceraian adalah istilah  dua suku kata: "perceraian" dan "litigasi". Dilihat 

dari terminologi atau kebahasaannya, Kata "cerai" digunakan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia untuk menggambarkan perceraian atau putusnya hubungan suami 

istri.  Kata "cerai" diawali dengan kata "pe" dan diakhiri dengan "an", yang berarti 

hasil perceraian. "Menuntut", di sisi lain, dapat berarti menuduh, menuntut, 

menuntut, menuntut, atau mengajukan gugatan28. 

Kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya, 

istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama 

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Jika istri 

meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya, gugatan harus diajukan 

ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal suaminya. Dalam 

                                                
27 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan 

Hukum Adat Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju), h. 188-189. 
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring. 

https://kbbi.web.id/gugat  (7 Desember 2023) 
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hukum Islam, istri memiliki hak untuk meminta perceraian (Khulu'), yaitu 

perceraian atas keinginan istri meskipun suami tidak menghendaki.29 

Khulu hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami 

meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan 

yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap 

istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah SWT. Dalam 

kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak 

untuk khulu Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk 

mengajukan gugatan dalam perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam 

perceraian karena talak. 

Beberapa hasil dari rumusan hukum di atas adalah: 

a) Pengadilan adalah pihak ketiga yang memutuskan apakah 

perceraian adalah pilihan terbaik bagi pasangan. Perceraian dengan 

talak atau gugat cerai hanya dapat dilakukan jika pasangan tidak 

dapat hidup bersama dengan rukun dalam rumah tangga. 

b) Salah satu dari banyak alasan perceraian adalah prinsip proses 

penyelesaian yang sama: (1) pengadilan adalah pihak yang 

memutuskan perceraian, (2) proses yang harus dilakukan adalah (a) 

mengajukan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak, (b) 

dipanggil untuk diperiksa oleh pengadilan, dan (c) keputusan yang 

dibuat oleh pengadilan. 

                                                
29 Bahder Johan Nasution dan Sri warjiyanti, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar 

Maju, 1997), h 33  
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c) Terjadinya perceraian, baik dengan talak atau gugat cerai, hanya 

dapat dibuktikan dengan surat cerai setelah putusan pengadilan 

agama.30 

Dalam kasus perceraian suami istri, baik karena cerai gugat maupun cerai 

talak, masalah seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri selama ditinggal, 

nafkah iddah, dan harta bersama biasanya muncul. Selain dapat diajukan bersama-

sama dengan gugatan perceraian, gugatan tersebut juga dapat diajukan secara 

terpisah setelah perceraian dilaksanakan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, 

sedangkan gugatan yang diajukan ke pengadilan belum mendapatkan putusan, 

maka gugatan tersebut gugur. Keputusan pengadilan ini menentukan bahwa 

perceraian adalah pelanggaran perkawinan: 

a) Jika ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan akan 

menangani masalah itu. Baik ibu maupun bapak memiliki tanggung 

jawab untuk menjaga, melindungi, dan mendidik anak-anaknya semata-

mata untuk kepentingan anak.. 

b) Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas 

semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak jika bapak tidak dapat 

memenuhinya. Jika bapak tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat 

menetapkan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut.. 

c) Pengadilan dapat mewajibkan mantan pasangan untuk membayar biaya 

hidup mantan pasangan.31 

                                                
30 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 

kritis perkembangan hukum Islam dari fiqhi, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI), (Cet. Ke-1; 
Jakarta: kencana, 2004). 

31 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers 2013) h. 233. 
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2. Prosedur Perceraian 

Surat gugatan atau permohonan diserahkan kepada petugas Meja 1, yang 

sekarang dikenal sebagai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), bersama dengan 3 

(tiga) rangkap untuk majelis hakim. Selanjutnya, daftar periksa, atau check list, 

digunakan untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas oleh petugas Meja 

I. Petugas Meja I menggunakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk menaksir 

panjar biaya perkara. Selain itu, Ketua Pengadilan harus mempertimbangkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Bukan Pajak 

(PNPB), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya 

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada 21 di bawahnya.32 

Selanjutnya, berkas dikembalikan kepada Penggugat pemohon oleh Petugas 

Meja 1 untuk diteruskan kepada kasir Penggugat atau pemohon untuk membayar 

uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM) ke bank yang ditunjuk. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat 

gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada 

penggugat atau pemohon untuk didaftarkan di Meja II setelah menerima bukti setor 

ke bank dari penggugat atau pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal 

Keuangan Perkara. 

Selanjutnya, Petugas Meja II mencatat perkara dalam Buku Register Induk 

Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. 

                                                
32 Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian (Cet ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 

255. 
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Kemudian, Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau 

permohonan yang telah terdaftar kepada penggugat atau pemohon, dan kemudian 

memasukkannya ke dalam map berkas perkara yang dilengkapi dengan formulir, 

Penetapan Majelis Hakim (PMH), dan nama panitera penggugat.33 

Penggunaan meja PTSP baru yang sudah sesuai dengan standar dari Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Meja baru PTSP Pengadilan Agama terdiri 

dari 7 Loket yaitu; Loket 1. Meja Informasi, Loket 2. Penerimaan/Pendaftaran 

(Gugatan/Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet, Sita dan 

Surat Kuasa, Loket 3. Bank, Loket 4. Kasir, Loket 5. Pencatatan/Penyerahan 

Berkas, Loket 6. Penyerahan Produk Pengadilan (Akta Cerai, Salinan 

Putusan/Penetapan, Loket 7. Pos Bantuan Hukum.34 

3. Akibat Perceraian (Cerai Gugat) 

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi: 

a. Anak yang belum mumayyiz  berhak mendapatkan Hadanah dari 

ibunya, kecuali bila ibunya menunggal dunia, maka kedudukannya 

digantikan oleh: 

1) Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu. 

2) Ayah 

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. 

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 

                                                
33 Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian, h. 226-227. 
34 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 

“Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Stabat Diresmikan”, Badilag Mahkamah Agung, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/meja-pelayanan-
terpadu-satu-pintu-ptsp-pa-stabat-diresmikan-18-4  (05 Desember 2023). 
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5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. 

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

b.  Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadanah dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah kepada 

kerabat lain yang mempunyai hak  hadanah pula. 

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak,  

Pengadilan Agama memberikan Putusan berdasarkan huruf (a),(b),(c), 

dan (d). 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

mendapatkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.35 

D. Tinjauan tentang Putusan Hakim 

Untuk menyelesaikan suatu perkara, putusan hakim, yang biasanya 

disebut sebagai "putusan pengadilan", harus ada. Putusan hakim merupakan 

"mahkota" sekaligus "puncak" dan "akta tertutup" dari perspektif hakim yang 

menangani kasus. Putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, 

                                                
35 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indinesia, (Jakarta: Rajawali press,2013), h. 226-

227. 
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kekuatan hukum, etika, dan moral hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan 

hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi 

wewenang, di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan 

perkara atau sengketa antara para pihak.36  

Ketika majelis mengambil keputusan, mereka memperhatikan semua 

aspek, mulai dari perlunya berhati-hati untuk menghindari ketidakakuratan dan 

kesalahan formal dan material, hingga keterampilan teknis yang diperlukan dalam 

pengambilan keputusan. Dalam diri seorang hakim hendaknya suatu sikap/sifat 

“kepuasan” moral harus dilahirkan, ditumbuhkan dan dikembangkan, sehingga 

putusan-putusan yang diambil menjadi  tolak ukur terhadap perkara-perkara serupa, 

dan bagi civitas akademika, akademisi dan praktisi hukum di sekitarnya dapat 

menjadi bahan rujukan. Pemangku Kepentingan - Memberi hakim rasa kepuasan 

hati nurani jika keputusan yang diambilnya "dikonfirmasi" oleh Pengadilan Tinggi 

atau Mahkamah Agung dan "tidak dibatalkan" ketika kasus tersebut mencapai 

banding atau dibatalkan. tingkat kasasi 

Hakim memiliki sikap kemandirian dalam menangani suatu perkara ini 

sesuai dengan Pasal 39 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan 

bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara guna 

mewujudkan negara hukum yang bebas dari intervensi pihak mana pun yang akan 

menjadi cita - cita luhur bangsa yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

                                                
36 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 

Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2015), h. 17. 
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Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim di sini bukan 

kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya 

(arrogance of power) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan 

segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, 

menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan dan 

kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (recht vinding).37 

Budiarjo menyebutkan juga Salah satu prinsip utama dari konsep negara 

hukum adalah kebebasan hakim. Negara hukum juga memiliki kekuasaan 

kehakiman yang merdeka. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Ketiga Undang-

Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum.38 Kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, yang dijamin secara konstitusional, merupakan salah satu ciri negara 

hukum. 

Kemerdekaan hakim dalam memutuskan perkara menjadi suatu hal yang 

sangat penting mengingat hakim dalam memutuskan suatu perkara harus 

berdasarkan keyakinan dari suara terbanyak diantara majelis hakim karena 

putusannya menyangkut hajat hidup seseorang yang bersifat mengikat secara 

hukum. Terhadap putusan hakim yang merdeka dapat menjadi suatu penemuan 

hukum baru atau yurisprudensi untuk dijadikan suatu acuan dalam menjadi putusan 

dengan perkara yang mirip dengan yang sedang ditangani. 

                                                
37 Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan 

(Memaknai Dissenting Opinion)”, 07 Januari 2021. https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-
tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html 
(diakses 30 Desember 2023). 

38 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 29. 
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Prosedur pengambilan putusan majelis hakim dalam perkara perceraian 

dalam hal ini tergugat tidak hadir tunduk pada ketentuan umum Hukum Acara 

Perdata, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg terhadap perkara 

ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).39 

1. Memberi Saran dan Nasihat 

Ketika majelis hakim gagal memberikan saran dan nasihat kepada 

Penggugat atau memanfaatkan kuasanya untuk memaksanya untuk menghentikan 

niat bercerai dengan tergugat. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 154 Ayat 1 

R.Bg. dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.40 

2. Mediasi 

Mediasi utamanya pada Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Indonesia yang telah menggunakan mediasi dalam proses 

penyelesaian perkara. Secara teoretis, metode ini menawarkan beberapa 

keuntungan untuk penyelesaian sengketa, seperti bahwa perkara dapat diselesaikan 

dengan cepat dan murah dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di 

pengadilan.41 

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "cara penyelesaian sengketa melalui 

                                                
39 Maswandi SH., MH, “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata”, Jurnal 

Mercatoria 10, no. 2 (2017), h. 162. 
40 Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara 

Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”, Jurnal 
Penelitian Hukum De Jure 18, no. 3 (2018), h. 324. 

41 Febri Handayani dan Syafliwar, “Implementasi Mediasi  dalam Penyelesaian Perkara 
Perceraian di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor  2, h.  231. 
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proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator" adalah definisi mediasi.42 

3. Bukti Otentik 

Dalam hukum perdata Indonesia, Akta Otentik, Akta Bawah Tangan, dan 

Akta Pengakuan Sepihak adalah tiga jenis bukti tulisan yang dikenal.   Menurut 

Pasal 1868 Hukum Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan UU oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

di tempat akta dibuat. Menurut Pasal 1871 Hukum Perdata, kekuatan pembuktian 

akta otentik secara formil adalah bahwa segala keterangan yang tertuang di 

dalamnya benar-benar diberikan dan diberikan penanda tangan kepada pejabat yang 

membuatnya.43 

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 3917/K/Pdt/1986, akta yang sah 

pada dasarnya memenuhi beberapa syarat, diantaranya:  

a. Dibuat di hadapan pihak berwenang 

b. Dihadiri oleh para pihak 

c. Para     pihak     saling     mengenal,     atau dikenalkan oleh pejabat tersebut. 

d. Dihadiri dua orang saksi 

e. Menyebut  tempat,  hari,  bulan,  dan  tahun pembuatan akta. 

f. Penegasan   pembahasan,   penerjemahan, dan penandatanganan pada 

bagian penutup akta.44 

 

                                                
42 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 
43 Sudikno  Merto  Kusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

2006), h. 158. 
44 Sudikno  Merto  Kusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia…, h. 160.  
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4. Keterangan Kedua Saksi 

Perceraian merupakan perkara yang paling dibenci Allah SWT adalah 

talak. Maka dari itu, terdapat pengecualian dalam hal pembuktian perkara 

perceraian. Walaupun dalil-dalil dalam gugatan telah diakui sepenuhnya oleh pihak 

lawan, sebaiknya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil yang terdapat dalam 

gugatan tetap dibuktikan. Selain itu, kesaksian dari pihak keluarga atau orang-orang 

yang dekat dengan para pihak juga dalam didengar kesaksiannya dalam perkara 

perceraian dengan alasan syiqaq atau pertengkaran.45 

Berdasarkan asas kesaksian sesuai asas “unus testis nullus testis”, yang 

berarti satu saksi bukanlah saksi yang juga dapat diuraikan bahwa jika hanya ada 

sat saksi kesaksian seperti itu tidak dapat diterima karena satu saksi bukanlah 

saksi.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Zuhrul Anam, S.H.I., “Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara 

Perceraian”, pa-purwokertor.go.id, 2022, https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/156-
saksi-keluarga-terhadap-semua-jenis-alasan-dalam-perkara-perceraian (11 Januari 2024). 

46 Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: 
Kencana, 2012), h. 83. 



 

 

 

42 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis 

penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih menekankan pada analisis 

proses berpikir induktif, yang tentunya tetap berlogika ilmiah, dan kemudian 

mengaitkannya dengan fenomena yang diamati saat ini.61 Penelitian lapangan ini 

berfokus pada mengumpulkan informasi dan pengetahuan di lapangan karena 

subjek penelitian adalah orang-orang yang tersedia di Pengadilan Agama Kota 

Makassar dan para pihak yang berperkara.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama 

Kota Makassar Kelas IA, yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan, KM. 14, 

Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 

90245.62 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan juga observasi 

dimana, hasil yang diperoleh itu didapatkan pada hasil penelitian langsung sehingga 

                                                
61 Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 37. 
62Acong, “Alamat Pengadilan”, pa-makassar.go.id, 24 Desember 2018. https://pa-

makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/alamat-pengadilan (11 Januari 2024). 
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kesimpulannya pun dapat diperoleh sebagaimana adanya. Serta, penelitian ini 

menggunakan pendekatan yang berdasar pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Dikumpulkan dari Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, putusan Nomor 

379/Pdt.G/2022/PA.Mks. Serta temuan wawancara dengan berbagai responden dan 

informasi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Pada sumber ini didapatkan dari sebuah hasil bacaan misal, literatur, 

internet, jurnal serta hasil riset lainnya yang tetap relevan pada fakta yang 

dihasilkan dari penelitian lapangan. 

3. Sumber Data Tersier 

Ini lebih kepada kumpulan bahan mengenai penjelasan hukum atau berupa 

instruksi yang tentunya menggunakan atau mendapatkannya lewat kamus hukum 

dan sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data sesuai dengan hasil 

penelitian tentang objek penelitian yang sedang dilakukan. Observasi adalah suatu 
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proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui 

diskusi menggunakan indra.63 

2. Wawancara 

Pada bagian ini peneliti mendapatkan informasi secara lisan kepada hakim 

dan panitera di Pengadilan Agama Makassar dengan bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan atau informasi melalui pendapat-pendapat mereka. 

3. Dokumentasi 

Hal ini berbicara mengenai identifikasi, mencatat, serta mengumpulkan 

bahan yang telah diperoleh dari dokumen yang terkait dengan apa yang menjadi 

pokok permasalahan dari penelitian. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang diatas bahwa yang 

secara induktif dari data yang spesifik ke data yang umum. Pendeskripsian dalam 

penelitian ini adalah dengan berstruktur dari hukum Islam dan hukum Positif 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Ada dua cara dalam menguji keabsahan data dari penelitian ini, ialah: 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Pada titik ini, peneliti sudah jelas bahwa terus meningkatkan ketekunan 

mendorong peneliti untuk lebih berhati-hati saat menyampaikan data, terutama 

tentang keakuratannya, agar penelitian ini dapat diterima oleh masyarakat sebagai 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

                                                
63 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 
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2. Menggunakan Bahan Referensi 

Pada saat itu, untuk lebih mendukung penelitian ini dan lebih dapat 

diandalkan, peneliti menggunakan gambar yang diambil dari hasil wawancara, 

tidak hanya itu peneliti menggunakan gambar pengamatan, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa penelitian peneliti digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 

Terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya, Kecamatan 

Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Agama 

Makassar berada di lokasi yang tepat.  Memiliki sejarah yang panjang dan telah 

menyaksikan penyelesaian konflik bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan 

Agama Makassar kemudian mengalami dua perubahan, yaitu sebelum PP Nomor 45 

Tahun 1957 dan setelahnya.1 

1. Pengadilan Agama Makassar sebelum terbitnya PP nomor 45 Tahun 

1957 

Pengadilan Agama Makassar sudah ada sejak lama, bahkan sebelum 

Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), karena sudah ada sejak zaman 

kerajaan atau Penjajahan Belanda. Namun, ia berbeda dari apa yang ada di Indonesia 

saat ini. Raja mengangkat seorang pengadil sebagai hakim, tetapi setelah sistem 

hukum Islam muncul, raja mengangkat seorang qadhi, yang bertanggung jawab 

untuk memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Dalam logika hukum 

Islam, qadhi adalah keharusan yang tidak dapat dilepaskan, karena tanpanya, hukum 

akan hilang dan menimbulkan akibat yang sangat mengerikan.2 

                                                
1 Acong, “Sejarah Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar”, pa-makassar.go.id, 24 

Desember 2018. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan (11 Januari 2024).   

2 Ahmad Sarwat, Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih 
Publishing, 2022), h. 14. 
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Ketika hal-hal berkaitan dengan perkara Syariah agama Islam atau Qadhi, 

kewenangan hakim dikurangi. Karena cakkara berkaitan dengan perkawinan, 

wewenang qadhi termasuk pembagian harta gono-gini. Yurisdiksi Qadhi dibagi 

selama penjajahan Belanda. Ini termasuk Makassar, Gowa, dan lainnya. Maknun Dg. 

Manranoka adalah qadhi pertama yang tinggal di kampung Laras di Makassar. Qadhi 

lain yang terkenal adalah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh. Ince Moh. Sholeh 

adalah qadhi terakhir, dan jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting qadhi. Hamente 

memimpin qadhi di bawah pemerintahan Belanda saat itu. Dia dahulunya berwenang 

dan berhak mengangkat sendiri pembantunya untuk membantunya menjalankan 

fungsi dan tugasnya dengan lancar. 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar didirikan pada tahun 1960 

dan meliputi Maros, Takalar, dan Gowa. Pada saat itu, ketiga daerah tersebut tidak 

ada dan belum dibentuk, jadi mereka tetap tergabung dengan wilayah Makassar. 

Sebelum kerajaan Gowa dan Tallo menguasai Makassar, Qadhi adalah 

orang pertama yang memiliki wewenang untuk menjalankan Mahkamah Syariah, 

yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. 

Qadhi pertama kali diberi gelar Daengta Syeh, tetapi kemudian beralih menjadi 

Daengta Kalia. 

2. Pengadilan Agama Makassar setelah terbitnya PP nomor 45 Tahun 

1957 

Pengadilan Agama Makassar didirikan sebagai "Pengadilan Mahkamah 

Syariah" setelah Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, yang mengatur pengadilan 
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agama di luar Jawa Madura pada tahun 1960. Wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar dibatasi oleh beberapa wilayah berikut: 

a. Selat Makassar berbatasan di sebelah Barat  

b. Kabupaten Maros di sebelah Utara  

c. Kabupaten Bone di sebelah Timur  

d. Kabupaten Gowa di sebelah selatan.  

Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar awalnya 

terdiri dari hanya 9 (Sembilan) Kecamatan, tetapi kemudian berkembang menjadi 14 

(Empat Belas) Kecamatan dan pada akhirnya seiring perkembangan zaman yang 

terjadi di Kota Makassar yang mana saat ini sudah menjadi 16 (Enam Belas) 

Kecamatan yang tersebar di Kota Makassar karena adanya pemekaran beberapa 

wilayah kecamatan yang berada di Kota Makassar. Adapun yang menjadi wilayah 

Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas I-A, yang terdiri dari: 

Kecamatan Kelurahan 

Biringkanaya Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang 

Raya, Untia, Berua, Bakung, Laikang 

Bontoala Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga 

Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang 

Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru 

Makassar Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, 

Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, 

Maccini Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya 

Selatan, Maricaya, Maricaya Baru 

Mamajang Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, 

Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, 
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Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batang, 

Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke 

Manggala Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, 

Biring Romang, Bitowa 

Mariso Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, 

Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang 

Panakukkang Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, 

Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, 

Tamamaung, Tello Baru 

Rappocini Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, Bua Kana, 

Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, 

Rappocini, Tidung 

Tallo Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, 

Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa, Rappokalling, 

Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-

Walaya, Buloa 

Tamalanrea Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, Tamalanrea, 

Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Buntusu, Katimbang 

Tamalate Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, Maccini 

Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang 

Tambung, Tanjung Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri 

Ujung 

Pandang 

Baru, Bulo Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maloku, 

Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading 

Ujung Tanah Camba Berua, Cambaya, Gusung, Pattingaloang, 

Pattingaloang Baru, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, 

Ujung Tanah 

Kepulauan 

Sangkarrang 

Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Barang 

Caddi, Pulau Kodingareng, Langkai, Lanjukang 

Wajo Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, 

Melayu, Melayu Baru, Pattunuang 
(Tabel I, Wilayah Yursidiksi PA Makassar) 
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Berikut dibawah ini terlampir peta yang juga menjadi yurisdiksi atau 

kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar, sebagai berikut: 

 
(Gambar 1, Peta Wilayah Yurisdiksi PA Makassar) 

Untuk pertama kalinya, Mahkamah Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

beroperasi di Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros. K.H. Chalid Husain memimpin 

dan dibantu oleh Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. 

Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya, dan Nisma. 

Hakim ketua honorer adalah H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi 

Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur), 

dan Daeng Mannu. Hanya ada tujuh karyawan saat K. H. Harun Rasyid menjabat 

sebagai ketua. Namun, karena UU Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku, diperlukan 

jumlah karyawan tambahan untuk mengimbangi jumlah kasus yang meningkat. 

Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan masa 

jabatan mereka:  
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No Nama Ketua Jabatan 
1 K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 
2 K.H. Syekh Alwi Al Ahdal  Tahun 1962 s/d Tahun 1964 
3 K.H. Haruna Rasyid  Tahun 1964 s/d Tahun 1976  
4 K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986  
5 Drs. H. Jusmi Hakim, S.H  Tahun 1986 s/d Tahun 1996  
6 Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H  Tahun 1996 s/d Tahun 1998  
7 Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Tahun 1998 s/d Tahun 2004 
8 Drs. H. M. Tahir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2005 
9 Drs. Anwar Rahmad, M.H. Tahun 2005 s/d Tahun 2008 

10 Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010 
11 Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Tahun 2010 s/d Tahun 2013 
12 Drs. H. Usman S,SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014 
13 Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016 
14 Drs. H. Damsir, SH.,MH. Tahun 2016 s/d Tahun 2019 
15 Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. Tahun 2019 s/d Tahun 2020 
16 Drs. H. Muhadin, SH.,MH. Tahun 2020 s/d Tahun 2022 
17 Drs. Muhammad Ridwan, SH., MH. Tahun 2022 s/d Sekarang 

(Tabel II, Urutan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) 

Struktur pegawai dalam Pengadilan Agama Kelas IA Makassar bulan 

Desember tahun 2023 sebagai berikut: 

 

(Gambar 2, Struktur Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) 
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Adapun yang menjadi visi misi dari Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 

yaitu visi terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan profesional 

dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Adapun misi 

Pengadilan Agama Makassar yakni, Mewujudkan Pengadilan Agama yang 

transparan, Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan, Mewujudkan 

tertib administrasi dan manajemen peradilan dan Meningkatkan sarana dan prasarana 

hukum. Imran, menuturkan bahwa: 

“Saat ini Pengadilan Agama Makassar tengah memperjuangkan 
Pengadilan Agama Kelas IA Khusus”.3 
 

Rancangan untuk membuat Pengadilan Agama Kelas IA Khusus ini bukan 

tanpa alasan belaka, tetapi mengikuti perkembangan zaman yang dinamis 

mengakibatkan Pengadilan Agama Kelas IA Khusus diperlukan dimana perkara pada 

Pengadilan Agama tidak hanya perkara perceraian saja namun ada banyak perkara 

lain yang juga ikut meningkat utamanya sengketa ekonomi syariah. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 379/Pdt.G/2022/PA. MKS. 

Mengenai pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.” Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”4 

                                                
3 Imran, Panitera Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, tanggal 21 

Desember 2023. 
4 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, h. 

15. 
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Tujuan Putusan menjadi sebuah pernyataan yang secara tertulis mengenai 

suatu gugatan yang diajukan dalam suatu sengketa perdata di mana ada pihak-pihak 

yang berperkara dan sidang dilakukan secara terbuka, di mana hakim membuat 

keputusan tentang gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.5 Serta 

dengan bukti - bukti yang saling menguatkan untuk dijatuhkan sebuah putusan. 

Meskipun tergugat tidak hadir sebanyak 2 kali dalam panggilan yang patut, 

penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebelum dijatuhkannya sebuah 

putusan. Mulyati, menuturkan bahwa: 

“Meskipun tergugat tidak menerima surat panggilan lagi, penggugat dan 
juru sita akan diminta untuk mengkonfirmasi. Jika tergugat tidak dapat 
ditemui, orang yang dituakan di tempat tinggal tergugat membenarkan 
bahwa tergugat tinggal di sana, juru sita dapat memberikan surat panggilan 
kepada orang tersebut, yang dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai 
bukti.”6 
 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menetapkan putusan 

379/Pdt.G/2022/PA.Mks tentang gugatan cerai istri terhadap suami karena suami 

mengabaikan tanggung jawabnya selama lebih dari 4 bulan lamanya dan juga sudah 

berpisah tempat tinggal sebelum adanya perceraian. 

1. Kasus Posisi 

Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks tentang suami yang tidak menjalankan 

kewajibannya terhadap istri. Telah menikah sejak tahun 2015 kemudian telah 

melahirkan dua orang anak yang saat ini anak perempuan berusia 7 tahun dan anak 

laki-laki nya berusia 4 tahun.  

                                                
5 Asman, Suryadi, dkk., Hukum Acara Perdara dan Praktik Peradilan Perdata, (Padang: 

PT Global Ekslusif Teknologi, 2023), h. 134. 
6 Dra. Hj. Mulyati Ahmad (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 

Wawancara, Makassar, 20 Desember 2023. 
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Suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri  ini dimulai 

sejak tahun 2019 yang bermula karena tergugat sering berbohong mengenai kondisi 

keuangan, tidak memberi nafkah kepada penggugat kemudian tergugat melakukan 

kekerasan fisik yang puncaknya terjadi di Oktober tahun 2021.  

Sejak Oktober 2021, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat 

tinggal. Selama 4 bulan berpisah tidak ada komunikasi serta upaya perdamaian 

yang terjadi antara kedua pihak menyebabkan penggugat sudah tidak tahan lagi 

mempertahankan pernikahan mereka sehingga penggugat mengajukan gugatan 

perceraian. 

2. Gugatan Penggugat 

Sesuai pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dalam persidangan Pengadilan Agama ketika tidak dapat ditemukannya titik 

perdamaian kemudian memiliki cukup alasan yang kuat serta sudah tidak dapat 

hidup rukun lagi maka perceraian sudah dapat diputuskan oleh majelis hakim.  

Permintaan penggugat dalam gugatannya meminta hak hadhanah terhadap 

anaknya yang dikuasai oleh tergugat. Penggugat dalam gugatannya meminta kepada 

majelis hakim agar tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut dihukum untuk 

membayar biaya hidup dan biaya pemeliharaan anak-anaknya kepada penggugat 

sebagai pemegang hak hadhanah sebanyak Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) 

setiap bulannya. 

Nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat selama 7 bulan terhitung sejak 

bulan Agustus 2021 hingga Februari 2022, sebanyak Rp 5.000.000,- perbulannya 

jika ditotalkan sebanyak Rp 35.000.000,-. Berdasarkan pada surat edaran Mahkamah 
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Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan 

Kamar Agama).  

3. Uraian Amar Putusan  

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan 

perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya 

pada Pasal 34, yang menjelaskan hak dan kewajiban suami dan istri, masing-masing 

suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan jika mereka 

melalaikan tanggung jawab mereka. Hakim bersepakat dalam rapat 

permusyawaratan majelis hakim menjatuhkan keputusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks 

berdasarkan beberapa alasan. Diuraikan dibawah ini isi amar putusan yang diajukan 

oleh penggugat dan dikabulkan oleh majelis. 

Pada perkara dengan nomor putusan 379/Pdt.G/2022/Pa.Mks. Demi 

menjaga nama penggugat/tergugat serta para pihak yang berkaitan maka nama akan 

disamarkan. Kemudian karena tidak dapatnya dilakukan mediasi karena tergugat 

yang tak hadir kemudian telah dilakukan konfirmasi kepada Juru Sita yang 

menyatakan surat telah dikirim kepada alamat tergugat, Dra. Hj. Mulyati Ahmad 

selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar menuturkan bahwa: 

“Setiap perkara yang masuk hanya diberi waktu 25 hari yang dapat 
diperpanjang namun ketika suatu perkara terlalu lama diselesaikan, 
pengadilan beserta hakimnya akan dapat teguran serta sanksi dari 
Mahkamah Agung, kemudian masih ada upaya verzet dari tergugat jika 
telah jatuhnya putusan verstek”7   

                                                
7 Dra. Hj. Mulyati Ahmad (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 

Wawancara, Makassar, 20 Desember 2023. 
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Putusan verstek layak dilayangkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat 

(1) R.Bg karena ke tidak hadiran tergugat dan dibenarkan pula gugatan tergugat 

akan tetapi tidak semua gugatan yang tidak dihadiri oleh tergugat dapat dijatuhkan 

putusan verstek karena meskipun tergugat tidak hadir proses pembuktian akan tetap 

dijalankan oleh majelis hakim. Dra. Hj. Mulyati Ahmad selaku Hakim Pengadilan 

Agama Makassar menuturkan bahwa: 

“Terkadang ada beberapa penggugat memalsukan alasan dari 
perceraiannya ataupun menggunakan dalil palsu agar supaya dapat 
menikah lagi dengan orang lain”8 

Pembuktian dalam perkara ini berupa bukti (P) yakni surat akta otentik 

berupa buku nikah yang menyatakan tergugat dan penggugat sah sebagai suami istri 

secara legal standing. Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang 

dinyatakan sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa yaitu 

orang tua penggugat pada pokok keterangan menyatakan bahwa: 

a. Tergugat dan Penggugat merupakan suami dan istri yang sah, 
memiliki dua orang anak, yang dipelihara oleh tergugat.  

b. Terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021. 
c. Tergugat tidak menerima nafkah berupa uang belanja sejak Agustus 

2021. 
d. Setelah itu hanya pada Maret 2022 diberikan Rp 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) nafkah berupa uang belanja kepada penggugat. 
e. Tergugat bekerja di PT Pelindo dengan gaji Rp 15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah) per bulannya9. 

Permintaan dari penggugat untuk hak hadhanah dipenuhi oleh majelis 

hakim, Sesuai pasal 105 huruf (a) KHI karena anak penggugat dengan tergugat 

yakni AP binti ZE (umur 6 tahun) dan RS bin ZE (umur 3 tahun) keduanya masih 

                                                
8 Dra. Hj. Mulyati Ahmad (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 

Wawancara, Makassar, 20 Desember 2023. 
9 Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks Tahun 2022. 
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belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun sehingga demi kepentingan 

anak tersebut, maka hak pemeliharaannya harus diserahkan kepada penggugat 

sebagai ibunya. Dra. Hj. Mulyati Ahmad menuturkan bahwa: 

“Adapun dalam putusan beserta yurisprudensi yang ada bahwa hak 
hadhanah akan terus diperoleh oleh anak hingga ber-usia 18 tahun atau 
anak sudah memiliki penghasilan sendiri”10 

Permintaan penggugat sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) 

berkaitan biaya hidup dan pemeliharaan anak yang diputus oleh majelis hakim yaitu 

tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 

kedua anaknya sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai 

kedua anak tersebut dewasa atau sudah bisa hidup mandiri dengan tambahan 

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. 

Majelis hakim dalam putusannya oleh karena tergugat, sebagai suami, gagal 

memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat selama 

tujuh bulan, tergugat harus membayar penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (lima 

juta rupiah), atau setara Rp 35.000.000 tiga puluh lima juta rupiah jika dikalikan 

tujuh kali lipat. 

4. Analisis Penulis 

Setelah mengamati putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks untuk membuktikan 

dalil gugatan penggugat sesuai Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta 

peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan bahwa tergugat telah tidak 

menjalankan kewajibannya terhadap istri diketahui bahwa: 

                                                
10 Dra. Hj. Mulyati Ahmad (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 

Wawancara, Makassar, 20 Desember 2023. 
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a. Tergugat tidak hadir dalam persidangan.  
b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek; 
c. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat ZE terhadap 

penggugat FW; 
d. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak asuh terhadap kedua 

anak yang bernama AP binti ZE (umur 6 tahun) dan RS bin ZE 
(umur 3 tahun); 

e. Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan 
kedua anaknya tersebut kepada penggugat sebanyak Rp 5.000.000.00 
(lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau 
mandiri ditambah dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya; 

f. Tergugat dihukum pula untuk membayar nafkah lampau kepada 
penggugat sebanyak Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah); 

g. Penggugat yang akan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 
600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);11 
 

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini adalah perkara dalam 

tentang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal  89 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat karena penggugat 

menyanggupi untuk membayar biaya perkara tersebut.  

Analisis yuridis dalam putusan menerangkan bahwa sudah tidak 

terpenuhinya makna surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang No 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. Dibutuhkan pembuktian sebelum putusan telah sesuai 

Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, saksi telah dewasa dan bukan orang yang tak 

boleh didengar keterangannya. 

Penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 2019 

mengenai Nafkah lampau atau madliyah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat 

diajukan gugatan oleh ibunya. Pemenuhan unsur Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) bahwa 

                                                
11 Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks Tahun 2022. 
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nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan 

bagi anak ditanggung oleh ayah. 

Berkaitan hak asuh anak telah sesuai penentuannya dengan Pasal 105 huruf 

(a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak belum 12 tahun diberikan kepada Ibu kecuali 

sang Ibu nusyuz. Kemudian Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 

mengenai Bapak bertanggungjawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

yang berkaitan dengan Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, 

penghasilan ayah menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Telah terpenuhi 

setiap unsur dalam pembuktian.  

Maka dari itu sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg diputus secara verstek karena 

telah memenuhi syarat dan berlasan hukum. Karena penggugat dalam perkara ini 

wajib membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 89 Undang - Undang No. 7 Tahun 

1989, perubahan kedua Undang - Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga 

Undang - Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

Majelis hakim cerdik dalam menghitung serta bijaksana dalam menentukan 

nafkah lampau dan nafkah terhadap anak-anak tergugat yang harus dikeluarkan oleh 

tergugat dengan melihat fakta hukum bahwa penghasilan bulanan dari tergugat yang 

memiliki penghasilan sebagai karyawan pada PT Pelindo sebanyak Rp 

15.000.000.00, (lima belas juta rupiah) per bulannya.  

C. Akibat yang Ditimbulkan Putusnya Perkawinan karena Suami Mengabaikan 

Tanggung jawabnya Terhadap Istri 

Akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut yaitu berdasarkan pada 

putusan hakim nomor 379/Pdt.G/2022/Pa.Mks memutuskan hubungan perkawinan 
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antara suami dan istri yang mengakibatkan jatuhnya status janda dan duda terhadap 

penggugat dan tergugat. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan sebagai berikut: 

1. Penguasaan Anak atau hak hadanah 

Penguasaan anak atau hak hadanah jatuh ke tangan penggugat sesuai dengan 

pasal 156 KHI, oleh karena anak-anak masih kecil dan dianggap masih 

membutuhkan kasih sayang ibu nya maka hak hadanah jatuh kepada penggugat yakni 

selaku ibu dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Anak-anak yang 

belum mumayyiz berhak atas hadhanah ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia”12. 

Maka sesuai dalam perkara nomor 379/Pdt.G.2022/PA.Mks memutuskan 

hak hadhanah kepada ibunya karena sebelumnya kedua anak dari penggugat dikuasai 

atau dipelihara oleh tergugat, diserahkan kepada ibunya selaku pemegang hak 

hadhanah. 

2. Biaya Pemeliharaan Anak 

Biaya pemeliharaan anak oleh tergugat tidak terlepas dari akibat adanya 

perceraian sesuai yang tertuang dalam pasal 41 huruf (b) Undang - Undang Nomor 1 

Tahun 1974 “Pengadilan dapat menetapkan bahwa bapak bertanggung jawab atas 

semua biaya pendidikan dan perawatan anak jika bapak tidak dapat memenuhinya. 

Namun, jika bapak tidak dapat memenuhinya, Pengadilan dapat menetapkan bahwa 

ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut”13. Artinya jika ternyata suami 

dinyatakan sudah tidak mampu memberi nafkah maka tidak menutup kemungkinan 

istri dapat dibebani tanggungjawab atas biaya pendidikan dan perawatan anak. 

                                                
12 Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, h. 77. 
13 Republik Indonesia, “Undang - Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, h. 

16. 
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Kemudian diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya 

pemeliharaan anak utamanya mengenai pendidikan terhadap anak sesuai yang 

tertuang dalam pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “biaya pendidikan 

bagi anak”14. Sesuai dengan penghasilan suami yang telah diketahui berdasarkan 

fakta hukum bahwa suami memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT Pelindo juga 

memiliki penghasilan sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) per 

bulannya. Mengakibatkan suami masih memiliki kewajiban terhadap pasal 80 ayat 4 

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. 

3. Nafkah Lampau atau Nafkah Madhiyah 

Membebankan pula tergugat membayar nafkah lampau dan nafkah kepada 

anak sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat memiliki penghasilan sendiri. 

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tunjangan atau nafkah istri secara 

eksplisit dalam kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat. 

Namun, secara tegas, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak istri setelah 

menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali 

ia nusyuz15. 

Akan tetapi banyak tergugat yang tidak mau menjalankan putusan tersebut 

karena tergugat menganggap dirinya tidak perlu dibebankan putusan tersebut karena 

tergugat tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan menganggap dirinya 

tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara tersebut. Kemudian yang mana jika tidak 

dibayarkan maka kewajiban tersebut akan terus melekat. Sejalan dengan yang 

                                                
14 Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, h. 2. 
15 Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, “Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah 

Bercerai”, Hukum Online.Com, 19 Mei 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-suami-
tidak-memenuhi-nafkah-istri-setelah-bercerai-lt4d7987f46851a (Diakses 6 Januari 2024). 
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diungkapkan oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad selaku hakim Pengadilan Agama Kelas 

IA Makassar dan yang mengatakan bahwa: 

“Jika tidak memenuhi kewajiban pemenuhan nafkah maka pengadilan 
akan mengirimkan surat ke instansi tempat tergugat bekerja untuk 
menindak lanjuti putusan tersebut namun pengadilan masih kesulitan jika 
tergugat tidak bekerja”.16 

 
Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan 

perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya 

pada Pasal 34, yang menjelaskan hak dan kewajiban suami dan istri, masing-masing 

suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan jika mereka 

melalaikan tanggung jawab mereka. Hakim mengadopsi keputusan 

379/Pdt.g/2022/PA.Mks berdasarkan alasan ini.  

Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu, Terhadap 

anak-anaknya, Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam 

perkawinan). Terhadap mut’ah (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang 

dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya)17.  

Putusan dari Pengadilan Agama bersifat mengikat dan beralasan serta 

memiliki landasan hukum mengakibatkan para pihak yang terlibat atau berkenaan 

dengan putusan diwajibkan untuk menjalankan putusan yang telah dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama kemudian jika merasa keberatan masih ada upaya hukum verzet 

di Pengadilan Agama karena dalam perkara ini di putus verset oleh majelis dan pada 

                                                
16 Dra. Hj. Mulyati Ahmad (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 

Wawancara, Makassar, 20 Desember 2023. 
17 Yani Tri Zakiyah, “Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Wonosobo)”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005), h. 
135.  



 

 

63 

perkara yang diputus akhir oleh majelis dapat mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi Agama kemudian jika tidak puas maka dapat mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali juga di Mahkamah Agung berkaitan 

dengan putusan tersebut dengan alasan serta dengan bukti yang menguatkan majelis 

hakim.  

4. Dampak terhadap Anak 

Perceraian pada zaman ini sering terdengar perkataan ketahanan terhadap 

anak. Perkataan ini dapat memberikan kesan kurang enak karena dapat dikaitkan 

dengan berbagai keadaan yang memang dampaknya negatif. Dalam pembahasan ini, 

istilah “ketahanan” dipakai dalam arti “mampu bertahan”.18 

Dampak perceraian pada anak yang usia sekolah dasar, anak-anak sering 

mengalami ketakutan dan ejekan teman saat membandingkan diri dengan teman-

temannya. Pada saat ini, jika ia sering gagal dan merasa cemas, rasa rendah diri akan 

muncul. Sebaliknya, jika ia tahu bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk 

menghadapi tuntutan masyarakatnya, dan jika ia berhasil mengatasi masalah dengan 

teman-temannya dan berprestasi di sekolah, akan timbul motivasi yang tinggi. 

 

 

 

 

                                                
18 Yulia Singgih D. Gunarsa, Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman, (Cet. 3; Jakarta: PT 

BPK Gunung Mulia, 2002), h. 17. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari kajian serta pengamatan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa, penerapan hukum oleh majelis hakim terhadap suami yang tidak 

menjalankan kewajibannya kepada istri dalam putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks 

sudah tepat, adapun analisis yang menjadi dasar putusan dan akibatnya yaitu: 

1. Dalam kasus (379/Pdt.G/2022/PA.Mks) tentang cerai suami-istri karena 

suami mengabaikan tanggung jawabnya, hakim mengabulkan gugatan 

Penggugat dengan verstek karena tergugat tidak hadir. Kemudian 

setelah mendapatkan keterangan dari saksi majelis hakim menetapkan 

Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya, dan 

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lalunya. 

Pengakuan Penggugat dan keterangan Saksi adalah dasar pertimbangan 

dari putusan ini. 

2. Dampak dari putusan nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks Hubungan 

suami-istri berakhir karena suami mengabaikan tanggung jawabnya 

terhadap istrinya. Memuat berbagai konsekuensi hukum, termasuk 

penguasaan anak atau hak hadhanah yang jatuh ke tangan penggugat, 

biaya pemeliharaan anak, pemenuhan nafkah lampau, dan dampak 

terhadap anak. Putusan dapat mengikat suatu aturan yang harus 

diterapkan.   
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B. Implikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini dilakukan di 

Pengadilan Agama Makassar. Dari penelitian tersebut, yang dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan dari penulis membuat rekomendasi yang dapat dipertimbangkan 

dan dibahas di masa mendatang, antara lain: 

1. Suami bertanggung jawab atas keadaan keluarga. Dalam kasus di mana 

konflik rumah tangga menyebabkan putusnya perkawinan, mantan 

suami harus mengikuti putusan Majelis Hakim. Akan tetapi ketika 

ternyata mantan suaminya tidak memiliki pekerjaan akan menjadi 

dilema karena otomatis terbebas dari beban hak tanggungan dan merasa 

merdeka, semoga akan ada regulasi yang mengatur seperti melelang 

barang milik tergugat ketika tidak mampu bayar ataupun membuat 

regulasi yang dapat membuat tergugat merasakan denda.  

2. Lebih memperhatikan lagi kepada anak yang menjadi korban serta 

terdampak dari akibat perceraian kedua orang tuanya. 

3. Memperkuat sistem pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama sebagai 

pembendung terhadap sebab akibat yang akan terjadi setelah menikah 

agar terwujudnya keluarga yang sakinah ma waddah warahma dan 

membuat angka perceraian utamanya akibat suami mengabaikan 

tanggung jawabnya terhadap istri bisa berkurang hingga tidak ada kasus 

perceraian lagi.  

 



 

 

 

66 

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber Buku 

al-Qardhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer Penerjemah As’ad Yasin. Jakarta: 
Gema Insani Press, 1995. 

 
Ali, Achmad. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana, 2012. 
 
Antori, Ruskam Sa’aidi. Al Islam Kemuhammadiyahan. Palembang: Universitas 

Muhammadiyah Palembang, 2009. 
 
Amru, Abu Maryam Kautsar. Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan. 

Cet. I; Jakarta: Kautsar Amru Publishing, 2020.  
 
Arifin, Gus. Fiqih Haji dan Umrah. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014. 
 
Asghar, Ali Engineer. Hak-hak Perempuan dalam Islam. Terj Farid Wajidi, Jakarta: 

LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994. 
 
AS, Abdul Muhaimin. Risalah Nikah Penentuan Perkawinan. Cet. I; Suarabaya 

Bulan Terang, 1993. 
 
Boedi, Abdullah dan Ahmad Saebani. Perkawinan Perceraian Muslim. Bandung: 

Pustaka Setia, 2013. 
Daud, Abu. Sunan Abi Daud. Mesir: Dar al-Fikr, t.t., 1952. 
 
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan. Surabaya: Mekar, 2004.  
 
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2008. 
 
Gunarsa, Yulia Singgih D. Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman. Cet. 3; Jakarta: 

PT BPK Gunung Mulia, 2002. 
 
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-

Undangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2003. 
 
Hadi, Sutrisno. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986. 
 
Handayani, Febri dan Syafliwar. “Implementasi Mediasi  dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. Jurnal Al-Himayah Volume 1 
Nomor  2. Oktober 2017: h. 227 - 250. 

 
Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan 

dalam Hukum Perkawinan Islam. Semarang : IAIN Walisongo, April, 2013. 



 

 

67 

Harahap, M. Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: CV. Zahir Trading Co, 
1975. 

 
Hudarromah. Rukun Iman. Jakarta Timur: Balai Pustaka. 
 
Husein, Muhammad. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LkiS, 2007. 
 
Ismatullah, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an 

(Prespektif Penafsiran Al-Qur’an dan Tafsirannya) dalam Mazahib. (Jurnal 
Pemikiran Hukum Islam). No.54, 2015. 

 
Kementerian Agama RI. al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. Bandung: Syamil 

Cipta Media, 2021. 
 
Khaira, Ummul dan Azhari Yahya. “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam 

Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada 
Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 
3 (2018): h. 331 - 339. 

 
Kodir, Faqihuddin Abdul. Manba’as-Sa’ādah, Cirebon: Fahmina Institute, 2013. 
 
Kusumo, Sudikno  Merto. Hukum  Acara  Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 

2006. 
 
L, Sudirman. Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. I; Pare-Pare : IAIN Parepare 

Nusantara Press, 2021. 
 
Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. 
 
Mahkamah Agung RI. Himpunan Peratuan Perundang-Undangan yang berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. 
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. 

 
Mahalli, A. Mudjab. Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur’an. Cet I; Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002. 
 
Manan, Abdul. Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat. Kediri: Jam’iyah Musyawarah 

PP Al Falah, 2011. 
 
Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011. 
 
Maswandi. “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata”. Jurnal Mercatoria 10, 

no. 2 (2017): h. 160 - 179. 



 

 

68 

Ma’mun, A. Rauf. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam II. Ujung Pandang: Lembaga 
Percetakan dan Penerbitan LEPPEN Universitas Muslim Indonesia, 1990. 

 
Mukhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993. 
 
Muhaimin Abdul AS, ad Risalah Nikah Penentuan Perkawinan. Cet I; Suarabaya: 

Bulan Terang, 1993. 
 
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2014. 
 
Muthiah, Aulia. Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2016. 
 
Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata 

Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan 
Permasalahannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015. 

 
Nasution, Bahder Johan dan Sri warjiyanti. Hukum Perdata Islam. Bandung: 

Mandar Maju, 1997. 
 
Nugrahani. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books, 2014. 
 
Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 

2004. 
 
Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqhi, UU No. 1 Tahun 1974 
Sampai KHI). Cet. Ke-1; Jakarta: kencana, 2004. 

 
P.N.H, Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015. 
 
Ramulyo, Mohd Idris. Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. III; Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2000. 

 
Rahman. Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996. 
 
Riduan Syahrani, Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2006. 
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003. 



 

 

69 

Sartika, Ela, dkk. “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an”, Al-Bayan: Jurnal 
Studi Al-Qur‟an Dan Tafsir. Vol. 2, Nomor 2. Desember 2017. 

 
Sarwat, Ahmad. Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam. Jakarta Selatan: Rumah 

Fiqih Publishing, 2022. 
 
Sayyid, Sabiq. Fiqih Sunah. Jilid III Beirut Dat al-Kutub al-Ilmiyah, 2003. 
 
Sihabudi, Sonya. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Malang: Jurnal 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1. 
 
Sukarja, Ahmad dan Bakri A Rahman. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, 

UU Perkawinan dan BW. Jakarta: Hidakarya Agung, 1988. 
 
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet. II; Jakarta: 

Kencana, 2007. 
 
Syarifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian. Cet ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 

2014. 
 
Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. E.d. Revisi. 2; 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. 
 
Saepudin, Apud. Perkawinan Campuran. Jakarta: CV. Ghina Walafafa, 2010. 
 
Saebani, Beni A. Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang. Bandung; 

Pustaka Setia, 2008. 
 
Saibani, Beni Ahmad. Fihih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2001. 
 
Shihab, M. Quraish. Perempuan:Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah 

sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru. Jakarta: Lentera 
Hati, 2007. 

 
Shihab, Muhammad Quraish.  Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2012. 
 
Syahrani, Riduan. Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2006. 
 
Sabiq, al-Sayyid. Fiqih Sunah. Jilid III Beirut Dat al-Kutub al-Ilmiyah, 2003. 
 
Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975. 
 
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 1985. 
 



 

 

70 

Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 
2002. 

 
Suryadi, Asman, dkk. Hukum Acara Perdara dan Praktik Peradilan Perdata. 

Padang: PT Global Ekslusif Teknologi, 2023. 
 
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia: Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1997. 
 
Team Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa 

Aulia, 2020. 
 
Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam. Cet. 2; 

Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982. 
 
Tihani, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Cet. II; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
 
Titik, Triwulan Tutik. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Presentasi 

Pustaka, 2006. 
 
Sumber Undang-Undangan dan Putusan  

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 
K/AG/1990, Jakarta, 1991. 

 
Putusan PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks 

Tahun 2022. 
 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan. 
 
Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama.  
 
Skripsi 

Ramadhani, Fitria. “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat 
Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba”. Skripsi. Jakarta: 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. 

 
Zakiyah, Yani Tri. “Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Wonosobo)”, Skripsi. Semarang: Fak. Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang, 2005. 

 
 



 

 

71 

Kamus 

Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kelima. Cet. V; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

Anonim. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Edisi Ketiga; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005. 

 
Sumber Web 

Acong, “Alamat Pengadilan”, pa-makassar.go.id, 24 Desember 2018. https://pa-
makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/alamat-pengadilan 
(11 Januari 2024).  

 
Acong, “Sejarah Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar”, pa-makassar.go.id, 24 

Desember 2018. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-
pengadilan/sejarah-pengadilan (11 Januari 2024). 

 
Anam, Zuhrul. “Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara 

Perceraian”. pa-purwokertor.go.id, 2022. https://pa-
purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/156-saksi-keluarga-terhadap-
semua-jenis-alasan-dalam-perkara-perceraian (11 Januari 2024). 

 
Anonim. “Apa Saja Dampak Bercerai?”, https://kumpulan.info/keluarga/apa-

saja-dampak-perceraian (19 Juli 2023). 
 
B, Sumarni. Kaswati, Andi. “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi 

Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.” Tomalebbi, vol. III 
no. 2, (Juni 2016). h. 120. https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2056 
(05 Desember 2023). 

 
Badan Pusat Statistik. Situs Resmi Badan Pusat Statistik. 

https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/36f364fc787c0d0206b65a6f
/statistik-indonesia-2021.html, 2021 (29 Maret 2023). 

 
Bawono, Adi Condro. “Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama”, Hukum 

Online, 23 Februari  2013. 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-perceraian-terhadap-
harta-bersama--lt4f3b41b9d92da/  (10 Juni 2023).  

 
Bahraen, Raehanul. “Berhubungan Badan Suami-Istri Itu Sedekah”, muslim.or.id, 

2 November 2017. https://muslim.or.id/33913-berhubungan-badan-suami-
istri-itu-sedekah.html (3 Agustus 2023). 

 
Gavaputri, Alayya Akifah. “Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 1864 – Bab: 

Barangsiapa menikahkan anak wanitanya, sementara sang anak tidak suka”, 
Dunia Islam, 13 Februari 2023. https://duniaislam.id/hadis-riwayat-ibnu-



 

 

72 

majah/hadis-riwayat-ibnu-majah-no-1864-bab-barangsiapa-menikahkan-
anak-wanitanya-sementara-sang-anak-tidak-suka/ (3 Agustus 2023). 

 
Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan 

(Memaknai Dissenting Opinion)”, 07 Januari 2021. https://www.pa-
marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-
sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html (diakses 30 Desember 
2023). 

 
Nasrullah, Nashih. “Pesan Rasulullah saw untuk Pasangan Muda-Mudi yang 

Kasmaran”, Republika. 
https://islamdigest.republika.co.id/berita/qav2on320/pesanrasulullahsawun
tukpasanganmudamudiyangkasmaran#:~:text=%22Hai%20sekalian%20pe
muda%2C%20barangsiapa%20di,(HR%20Muttafaq%20'alaih) (3 Agustus 
2023). 

 
Misykah, Abu. “Ancaman Keras Terhadap Wanita yang Meminta Cerai Tanpa 

Alasan yang Benar”, Voa Islam, 11 September 2013. 
https://www.voaislam.com/read/tsaqofah/2013/09/11/26754/ancaman-
keras-atas-wanita-yang-minta-cerai-tanpa-alasan-benar/ (3 Agustus 2023). 

 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama, “Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Stabat 
Diresmikan”, Badilag Mahkamah Agung, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-
daerah/meja-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp-pa-stabat-diresmikan-18-4  
(05 Desember 2023). 

 
Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, “Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah 

Bercerai”, Hukum Online.Com, 19 Mei 2023. 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-suami-tidak-memenuhi-
nafkah-istri-setelah-bercerai-lt4d7987f46851a (06 Januari 2024). 

 
Sumber Kamus Online 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring. 
https://kbbi.web.id/gugat  (7 Desember 2023). 

 
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index (4 Agustus 2023). 
 
Sumber Wawancara 

Dr. H. Imran, S.Ag, S.H., M.H., Panitera, Wawancara, Pengadilan Agama Kelas 
IA Makassar, 13 Desember 2023. 

 



 

 

73 

Dra. Hj. Mulyati Ahmad, Hakim, Wawancara, Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar, 13 Desember 2023 

 



 

 

 

74 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 

 

 

FW binti S 

ZE bin ML 



 

 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RZAA bin ZE 

 

APR bin ZE 

 

RZAA bin ZE 

 

APR bin ZE 

 



 

 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZE bin ML 

 ZE bin ML 

 
APR bin ZE 

 RZAA bin ZE 

 
 



 

 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M binti S 

 

APR bin ZE 

 
RZAA bin ZE 

 

 



 

 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SH binti MS 

 



 

 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APR bin ZE 

 
RZAA bin ZE 

 

 

 



 

 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZE bin ML 

  

APR bin ZE 

 RZAA bin ZE 

 

FW binti S 

 



 

 

85 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

87 

 
(Gambar 1, Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hakim PA Makassar) 

 
 

 
(Gambar 2, Dokumentasi wawancara dengan Panitera PA Makassar) 
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