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PEDOMAN TRANSILITERASI 

Transiliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 jim j je ج

 ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س
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 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 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
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B. Vokal Tunggal 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a اَ 

 Kasrah i i اِ 

 Damma u u اُ 

 

C. Vokal Rangkap    

  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya’ ai a dan i ىَ 

 Fathah dan wau au a dan u وَ 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula :هَوْلَ 

 

D. Maddah atau Vokal Panjang 

 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َا|  َى...
Fathah dan alif atau 

ya’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas ى



xiii 

 

 Dammah dan wau ū وُ 
u dan garis di 

atas 

Contoh:  

مَاتَ    : māta 

رَمَى   : ramā 

قيِْلْ    : qīla 

يَمُوْتُ    : yamūtu 

E. Ta’marbutah 

Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

 raudal al-at fal :  رَوَضَةُ الأْطَْفَ لِ 

 al-madīnah al-fādilah : الَْمَدِ يْنَةُ الْفَا ضِلةَُ 

 al-hikmah : الَْحِكْمَة

F. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

 rabbanā : رَبَّنَا

يْنَا  najjainā : نَجَّ
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G. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفةَُ 

 al-bilādu : الَْبِلادَُ 

H. Hamzah 

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

أمُِرْتُ   : umirtu 

2. Hamzah tengah 

 ta’mur ūna :تأَمُْرُوْنَ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un :شَيْءٌ 
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I. Penulisan Kata           

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

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

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

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

J. Lafz al-Jalalah (     َّ� ) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

  َّU ُدِيْن Dīnullah  ِب َّWا  Billah 

Adapun ta’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah,  ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

فيِْ رَحْمَةِ Uَّ   هُمْ  Hum fī rahmatillah 

K. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  



xvi 

 

ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 

huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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ABSTRAK 
Nama : Ummu Kalsum 
NIM : 80100217017 
Konsetrasi : Syariah/ Hukum Islam 
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri dalam Kasus 

Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. 

Tesis ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri 
dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Pokok 
permasalahannya bagaimana pertimbangan hakim terhadap nafkah istri dalam kasus 
cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, pokok masalah tersebut 
selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah yaitu 1) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam putsan cerai talak di Pengadilan Agama Watampone 
Kelas 1A?, 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan nafkah istri 
dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?, dan 3) 
Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian nafkah istri dalam  kasus cerai 
talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A? 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research 
qualitatif deskriptif). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis formal dan 
syar’i. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, 
sumber data, dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam 
menangani putusan cerai talak ialah setelah adanya usaha mendamaikan bagi kedua 
belah pihak namun tidak berhasil dan alasan pihak suami yang mengajukan 
perceraian dapat dibuktikan, maka hal ini dibenarkan baik hukum Islam maupun 
hukum formal yang berlaku di Indonesia sebagai jalan terakhir untuk mengadakan 
perceraian. Adanya nafkah istri pasca perceraian dibebankan setelah hakim 
mempertimbangkan bahwa istri yang diceraikan tidak dalam kategori nusyuz, 
pertimbangan penghasilan dan kebutuhan istri untuk menentukan besar jumlah 
nafkah yang dibebankan, dan kondisi istri yang diceraikan untuk menentukan jenis 
nafkah yang harus diberikan oleh suami. Hakim dalam menentukan penyerahan 
nafkah istri secara umum mempertimbangkan tiga hal yaitu nilai keadilan, nilai 
kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak dapat dipenuhi 
oleh suami dalam jangka waktu tertentu maka akan gugur, sehingga untuk 
memberikan kepastian hukum dari status atas keduanya, salah satu dari suami atau 
istri tersebut haruslah mengajukan perceraian kembali, jika keduanya tidak dapat 
hidup bersama lagi sebagai suami istri yang sah. 

Implikasi penelitian ini diharapkan bahwa pembebanan nafkah tidaklah lagi 
menjadi penghalang ikrar talak, jika memang pernikahannya sudah tidak dapat 
dipersatukan lagi, dan agar putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua 
belah pihak. Perlunya aturan pasti yang mengatur mengenai pembebanan nafkah 
tersebut, khususnya masalah eksekusi pembayaran nafkah pasca perceraian. 



ABSTRACT 

Name   : Ummu Kalsum 

Student Reg. No. : 80100217017 

Study Major  : Sharia/Islamic Law 

Dissertation Title : Judge’s Consideration of Wife’s Sustenance in Talaq Divorce  

Case at Class 1 A of Watampone Religious Court  

===================================================== ======== 

This thesis discusses judge’s consideration of wife’s sustenance in Talaq divorce 

case at Class 1 A of Watampone Religious Court by addressing the following three sub 

questions: 1) how do judges consider wife’s sustenance in a talaq divorce case? 2) how do 

judges consider wife’s sustenance request in a talaq divorce case? 3) how do judge solve the 

wife’s sustenance matters in a talaq divorce case? 

In investigating the issue, this research uses field research in descriptive qualitative 

manner. It approaches the issue through formal juridical and sharia lenses. The data for this 

research were collected through interviews, documentations, data sources and library 

research.  

The data analysis has provided this research with some important findings. In a 

talaq divorce case, judges firstly offer a reconciliation as a choice for the couple. However, 

if the couple insist on carrying on with the divorce, provided with sound reasonings, then the 

judges proceed with the divorce process. Judge’s decision on the granting of the post-

divorce wife’s sustenance depends on the following considerations: whether the wife falls 

into nusyuz category, the income source, the amount of living cost, and the wife’s condition 

at the divorce process. In addition to that, the judges also consider the value of law 

enforcement and the value of expediency. In case of the husband fails to fulfil the 

requirement decided by the judges within the time frame, the divorce process will be denied 

and either the husband or the wife needs to file a new divorce paper in another time.  

To sum up, this research implies that the matter of sustenance will not disrupt the 

divorce process if a marriage is beyond salvage. However, a more definite law should be 

enforced in the near future to determine the arrangement of the sustenance and to ensure that 

the verdicts are accepted, and that the post-divorce arrangements are carried out fairly by 

both parties.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia hidup di dunia ini selalu ingin menikmati kebahagiaan, baik 

kebahagiaan secara lahir maupun batin. Kebahagiaan dapat terwujud melalui ikatan 

pernikahan, karena itu pernikahan yang dibina adalah pernikahan yang kekal, agar 

suami istri dapat mewujudkannya sebagai tempat berteduh yang nyaman, tempat 

memadu cinta dan kasih sayang dalam membina dan memelihara anak-anaknya agar 

tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.1 

Islam memerintahkan manusia untuk menikah agar membentuk sebuah 

keluarga dan memperoleh keturunan. Islam memandang bahwa jalan yang terbaik 

untuk menciptakan keluarga sakinah ialah melalui pernikahan. Pernikahan bagi 

setiap pasangan yang saling menyayangi dan mencintai dengan tulus akan 

menciptakan irama kehidupan yang indah, serta membuahkan kedamaian dan 

kelapangan dalam hidup keduanya.2 

Keluarga sakinah merupakan salah satu dambaan bagi setiap manusia, 

khususnya bagi mereka yang telah berkeluarga. Al-Qur’an dan hadis telah  

menjelaskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan agar mewujudkan  

pernikahan yang bermuara pada pencapaian keluarga sakinah. Terjalinnya kasih 

sayang dalam keluarga (suami istri), menghasilkan keturunan dan hidup 

                                                           

1M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Makassar: Alauddin 
University Press,  2014), h. 1. 

2Abdul Mu’tadzim, Aku Nikahi Kau dengan Bismillah (Jakarta: Syaifa Pressindo, 2010), h. 
5.  
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berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai tujuan tuntunan al-Qur’an dan 

hadis.3 

Manusia mempunyai hasrat untuk mencari pasangan hidupnya, yaitu dengan 

membentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan sebuah perkumpulan terkecil yang 

lahir akibat adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah dinyatakan sah melakukan 

pernikahan, maka secara tidak langsung telah terbentuk suatu keluarga kecil atau 

sebuah rumah tangga. Pernikahan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974). 

Pernikahan bukan untuk kepuasaan dan keperluan sesaat, melainkan untuk 

seterusnya. Jika memungkinkan hanya dilakukan sekali seumur hidup karena 

perkawinan merupakan ikrar yang kuat yang dibangun atas nilai-nilai luhur dan 

fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.4 

Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi 

suami istri yang tidak dapat dielakkan. Suami dan istri dituntut untuk menunaikan 

kewajibannya masing-masing, sehingga dalam pernikahan mereka tidak terjadi 

kelalaian dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam keluarga.5 

Kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain. Salah satu 

dari kewajiban itu adalah masalah nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami 

                                                           

3Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam (Makassar: 
Alauddin University Press,  2011), h. 183-184. 

 4K. Wantjik Saleh , Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 15. 
5Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo: Sultan Amai Press, 

2015), h. 5. 
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kepada istrinya. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah mencukupkan 

kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan, dan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nafkah merupakan jaminan hidup bagi seorang istri 

setelah ia lepas dari tanggung jawab wali atau keluarganya.6 

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan 

seorang wanita sebagai suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dari 

hubungan itu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Bila pasangan suami 

istri sadar akan tugas (hak dan kewajiban) masing-masing, serta melaksanakannya 

sesuai dengan kemampuan yang ada, maka rumah tangga akan menjadi tempat 

menjalin persahabatan, bahkan menjadi surga yang penuh dengan kedamaian dan 

keindahan. Tetapi apabila terdapat konflik-konflik dalam keluarga, maka rumah 

tangga akan dapat berubah menjadi neraka.7 

Berbagai konflik dapat timbul bagi setiap rumah tangga, baik yang 

bersumber dari pihak suami maupun istri. Konflik yang terjadi pada setiap keluarga 

berbeda-beda, konflik tersebut dapat berupa perbedaan pendapat, salah satu pihak 

tidak melaksanakan kewajibannya atau hal-hal lainnya. Jika konflik tersebut dapat 

diselesaikan dengan jalan yang makruf, maka dapat terhindar dari putusnya ikatan 

pernikahan. Demikian halnya dengan konflik yang tidak dapat dipecahkan dengan 

pikiran yang tenang dan keegoisan dari masing-masing pihak, maka hal tersebut 

dapat menjadi salah satu pemicu keretakan rumah dan menyebabkan sehingga 

perceraian dapat saja terjadi. 

                                                           

6Sri Mulyati, Relasi Suami Istri dalam Islam (Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah, 2004), h. 
61. 

7Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan, h. 8. 
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Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat tertentu dalam 

mengarungi bahtera kehidupan keluarga terkadang baginya tidak dapat dilanjutkan 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam kondisi demikan, 

tidak ada jalan lain kecuali melakukan perceraian sebagai langkah penyelesaian yang 

efektif daripada hanya mengakibatkan kesenjangan berkepanjangan dan tanpa ada 

penyelesaian yang pasti, serta jika tetap dipertahankan maka kemungkinan mudharat 

dapat saja terjadi. Dengan demikian, perceraian sebagai tindakan yang boleh 

dilakukan hanya dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau istri 

(khuluk).8 

Perceraian dapat diibaratkan sebagai pembedahan yang menyakitkan. Setiap 

orang yang melakukan pembedahan harus menahan sakit agar dapat menyembuhkan 

penyakit yang jika tidak dibedah maka akan semakin parah. Begitupun perceraian, 

setiap pasangan suami istri sudah tidak dapat rukun kembali dan jika dipertahankan 

akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian adalah jalan 

terakhir yang dapat ditempuh meskipun menyakitkan.9 Perceraian dalam ajaran 

Islam pun menjadi suatu hal yang dibenarkan, apabila telah ditempuh upaya untuk 

mendamaikan dan mewujudkan kerukunan di antara keduanya, namun harapan 

tersebut tidak dapat tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.10 

Perceraian adalah sebuah alternatif terakhir yang bisa ditempuh oleh suami 

istri yang dalam pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya lagi. Jalan 

                                                           

8Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam, h. 184. 
9Yusuf Qaradhawi, Fiqih Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita (Bandung: Jabal, 2016), h. 

56. 
10Dahwadin, dkk., Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia (Jawa Tengah: Mangku 

Bumi, 2018), h. 69-70. 
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alternatif terakhir yang dimaksud berarti sudah dilalui berbagai cara untuk 

memepertahankan dan mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui pihak 

keluarga, atau hakam yang ditunjuk untuk mendamaikan keduanya, maupun 

langkah-langkah yang diajarkan oleh syariat.11 

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan 

yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan 

mītṡāqan galīẓan (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali pernikahan 

tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putus pernikahan baik karena 

sebab kematian, perceraian, ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.12 

Pernikahan yang ada di Indonesia harus melalui prosedur yang telah diatur 

dalam undang-undang, begitupun dengan peceraian. Undang-undang mengatur hal 

tersebut agar memberi kepastian hukum dan dapat melindungi kedua belah pihak 

apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau merugikan salah satu pihak. 

Perceraian yang dimaksud adalah perceraian yang disebabkan oleh kemauan dari 

salah satu pihak. 

Berbeda dengan putus pernikahan dengan sebab kematian yang merupakan 

ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada 

dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadinya perceraian 

misalnya, lebih disebabkan ketidakmampuan salah satu pasangan suam istri tersebut 

                                                           

11Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73. 
12Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 59; dikutip 

dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 
2004), h. 216. 
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merealisasikan tujuan pernikahan itu sendiri.13 Tujuan pernikahan yang dimaksud 

ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Jika 

salah satu pihak tidak dapat mewujudkan kebahagiaan atau yang timbul hanya 

berupa pertikaian yang berkepanjangan, maka kemungkinan berakhirnya pernikahan 

dapat saja terjadi. 

Setiap pernikahan yang ada di Indonesia dapat dianggap putus jika hakim 

telah menjatuhkan putusannya dalam ruang sidang Pengadilan. Perceraian hanya 

akan terjadi jika seluruh ketentuan dalam aturan sebagai syarat perceraian telah 

terpenuhi, dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun 

ternyata tidak berhasil, maka hakim dapat memutuskan ikatan pernikahan bagi 

kedua belah pihak disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya.14 Pertimbangan 

tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari majelis hakim berdasarkan kondisi 

setiap kasus yang terjadi. 

Pernikahan yang berakhir karena perceraian dapat dibagi kepada dua bagian, 

yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan pernikahan yang putus 

karena kehendak istri yang kemudian diajukan pada Pengadilan Agama setempat, 

dan pengajuan perceraian yang berasal dari pihak suami dikenal dengan istilah cerai 

talak. 

Salah satu perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak ialah dalam kasus 

cerai talak ada akibat hukum yang dapat dibebankan kepada suami yang 

menceraikan istrinya berupa pembebanan nafkah sebagaimana yang tertera dalam 

                                                           

13Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 
2004), h. 220. 

14Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnaini, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 
2004), h. 222. 
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pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam cerai gugat istri dibebankan 

membayar berupa uang iwad sebagai bentuk tebusan atas dirinya untuk memutuskan 

pernikahan dengan suaminya sesuai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. 

Cerai talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu yang meliputi 

harus adanya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama berwenang. Seorang 

suami yang ingin menalak istrinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan 

oleh undang-undang. 

Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, dibebankan untuk 

memberi nafkah atau biaya penghidupan kepada istri bilamana pernikahan putus 

karena cerai talak. Putus pernikahan karena cerai talak, seorang istri masih berhak 

untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya sesuai dengan syarat-syarat 

tertentu dan atas dasar putusan hakim di Pengadilan Agama. 

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi 

istrinya secara sah dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahinya 

bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa orang yang mungkin salah 

memperlakukan istri dan membuat mereka sengaja tidak memberi nafkah setelah 

talak pertama dan ketika ia menjalani masa idah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus 

diberi nafkah yang seimbang, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi 

ini masih ada harapan hidup untuk berdamai, dan bila tidak maka perceraian itu 

harus dilakukan secara terhormat.15 

                                                           

15A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 270. 
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Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya 

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (pasal 41 UU 

No.1 tahun 1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah 

diceraikan oleh sang suami diharapkan tidak menderita karena tidak mampu 

memenuhi kebutuhannya. Maka mantan suami wajib memberi nafkah kepada 

mantan istrinya setelah perceraian. 

Ada beberapa macam nafkah bagi suami yang menceraikan istrinya, di 

antaranya dapat berupa nafkah iddah, mut’ah, dan madliyah, serta biaya hadhanah 

bagi anak yang dalam pengasuhan mantan istrinya.16 Nafkah tersebut nantinya dapat 

dipertimbangkan oleh hakim dengan melihat kondisi istri yang diceraikan oleh 

suaminya. 

Pada umumnya hakim akan memutuskan untuk memberikan nafkah istri 

ataupun hak lainnya pada perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami karena 

bagi hakim hal ini merupakan amanat undang-undang dan juga rasa kemanusiaan. 

Diberikannya hak nafkah tersebut jika istri menuntut nafkah kepada suami di 

persidangan, ataupun hakim karena jabatannya dapat membebankan nafkah bagi 

suami.17 Nafkah istri bisa diperoleh apabila istri yang diceraikan tidak masuk 

kategori nusyuz, seperti istri yang sudah taat kepada suami, tetapi suami yang secara 

sengaja ataupun tidak sengaja sudah mengusir istri dari kediaman, sehingga istri 

tidak menjalankan kewajibannya dan dapat menyebabkan adanya perceraian, dan 

sebab-sebab perceraian lainnya yang tidak termasuk kategori nusyuz. 

                                                           

16Kementerian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 66. 

17Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan M. Latief Mahmud, “Pelaksanaan Putusan 
Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan”, Al-Ahkam, Vol. 8 No. 2 
(Desember 2013), h. 386. Http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id. (diakses 14 Maret 2018) 
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Nafkah untuk mantan istri bisa diberikan ketika telah resmi bercerai menurut 

peraturan yang ada, ataupun sebelum resminya putusan cerai tersebut. Namun 

lingkup Peradilan Agama sendiri memberikan kesempatan kepada seorang istri yang 

hendak diceraikan untuk diberikan nafkah-nafkah tersebut sebelum adanya ikrar 

talak.  

Mengenai persoalan nafkah istri pasca perceraian diputuskan oleh hakim 

yang menangani kasus tersebut. Selain itu jika memungkinkan pihak istri dapat 

mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan nafkah yang diminta. Gugatan 

rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan dari pihak tergugat kepada 

penggugat. Dalam hal ini gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak istri dapat 

berupa nafkah idah, nafkah madliyah, mut’ah ataupun biaya hadanah bagi anak. 

Mengenai besar jumlahnya nafkah yang nantinya akan diberikan kepada 

mantan istri ditentukan oleh putusan hakim, sehingga seorang hakim akan 

memutuskan berdasarkan beberapa pertimbangannya. Jumlah nafkah yang 

dikeluarkan oleh pihak suami bahkan bisa lebih besar jika selama pernikahan suami 

lalai dalam memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya terlantar. 

Hal tersebut dapat memengaruhi keputusan hakim dalam menentukan jumlah nafkah 

yang harus dibebankan kepada istri. 

Pemberian nafkah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama 

Watampone itu sendiri ternyata harus menyerahkan nafkah tersebut sebelum adanya 

ikrar talak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. 

Seorang suami diharuskan membawa uang yang telah ditentukan oleh hakim untuk 

nanti diserahkan kepada istri yang hendak diceraikan. 
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Pemberian nafkah istri sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone 

bagi pihak suami itu sendiri ada yang menyerahkan nafkah tersebut dengan mudah 

karena pihak suami termasuk dalam kategori mapan ataupun keinginan suami yang 

cukup besar untuk menceraikan istrinya sehingga meskipun diminta dalam jumlah 

yang banyak akan tetap ia penuhi. Namun terkadang ada beberapa suami yang 

mugkin cukup sulit untuk mengabulkan atau membawa uang nafkah tersebut, 

apalagi jika nafkah yang dikehendaki cukup besar jumlahnya, sehingga ikrar talak 

pun terkadang tertunda atau bahkan tidak jadi dilaksanakan karena ketidakhadiran 

pihak suami. 

Hal ini menjadi perhatian terhadap putusan hakim yang dikeluarkan. Jika 

nafkah istri memang harus dikeluarkan sebelum adanya ikrar talak, beberapa suami 

yang dibebankan dengan jumlah nafkah yang cukup tinggi, mungkin akan kesulitan 

untuk memenuhinya. 

Berkaitan dengan nafkah istri terdapat beberapa kasus ditemukan di 

Pengadilan Agama Watampone. Perceraian yang diajukan oleh pihak suami, yang 

kemudian dibebankan nafkah istri dalam jumlah yang telah ditentukan oleh hakim, 

dalam beberapa kasus pihak suami tidak mampu untuk menyerahkan sejumlah uang 

dari pembebanan tersebut, maka hakim menunda persidangan hingga 6 bulan 

lamanya. Namun jika pihak suami ternyata tidak datang melapor hingga 6 bulan 

sejak jatuhnya putusan tersebut untuk menyatakan mampu atas pembayaran nafkah 

yang dimaksud, maka putusan tersebut akhirnya gugur bersamaan dengan 

pembebanan nafkah. 

Gugur yang dimaksud adalah putusan tersebut tidak dapat berlaku lagi baik 

permohonan cerai talak maupun pembeban atas nafkah, dan suami tidak dapat lagi 
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mengajukan perceraian dengan alasan yang sama. Dengan demikian hal inilah yang 

dapat merugikan pihak perempuan atau istri, selain tidak diceraikan jika memang 

dalam keadaan sudah tidak dapat hidup bersama lagi, juga pembebanan nafkah yang 

tidak diberikan dikarenakan putusan tersebut telah gugur. 

Perceraian yang telah gugur meskipun tetap berstatus sebagai suami istri 

yang sah, keduanya kemungkinan besar sudah tidak dapat bersatu lagi layaknya 

suami istri pada umumnya karena pada dasarnya mereka bercerai disebabkan sudah 

tidak ada kecocokan di antara keduanya. Begitupun hubungan kedua pihak keluarga 

yang mungkin sudah terlanjur renggang akibat perceraian yang telah diajukan. 

Pembebanan nafkah setelah perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam 

dikenal sebagai akibat sebagai dari perceraian, bukan merupakan syarat adanya 

perceraian. Jadi secara tidak langsung nafkah tidak boleh menjadi penghalang dalam 

pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama, jika keduanya sudah tidak dapat 

dipersatukan kembali. 

Menurut data yang ditemukan, meskipun semua proses persidangan 

perceraian telah dilalui oleh para pihak tetapi dalam kasus tersebut pihak penggugat 

atau suami tidak mampu membayar nafkah istri, maka tidak ada titik terang putusan 

hakim dalam sidang tersebut. Sementara tujuan adanya putusan untuk membantu 

para pihak yang bermasalah dan putusan tersebut dapat dilaksanakan.  

Jika hal demikian terjadi, maka secara tidak langsung hal ini dapat merugikan 

kedua belah pihak terutama tergugat atau istri karena status pernikahannya menjadi 

tidak jelas, meskipun istri di mata hukum tetap menjadi menjadi pasangan yang sah 

oleh suaminya, namun di sisi lain tanggung jawab dan hak sebagai seorang istri 
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sudah tidak dapat dirasakan lagi, akibat sudah tidak ada keharmonisan di antara 

keduanya. 

Kepastian status suami istri tersebut sebaiknya memang pada dasarnya lebih 

baik bercerai daripada berstatus suami istri tetapi tidak dapat hidup rukun layaknya 

suami istri yang didasarkan pada rasa saling menyayangi. Meskipun kita ketahui 

bahwa perceraian itu suatu hal yang dibenci oleh Allah dan dalam prinsip perceraian 

ruang lingkup pengadilan agama juga diterapkan prinsip mempersukar terjadinya 

perceraian, namun jika keduanya tidak dapat bersatu lagi, maka perceraian dapat 

dilakukan untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dan agar masing-

masing dapat mencari kehidupan yang lebih baik lagi. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul pertimbangan hakim terhadap nafkah istri dalam 

pengambilan keputusan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 

1A. Penulis memberi definisi dalam penelitian ini agar terfokus pada objek yang 

hendak peneliti sampaikan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 

tesis ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud. 

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini hakim 

memberikan beberapa beberapa alasan-alasan yang menjadi dasar keputusannya 

mengabulkan perkara cerai talak, khususnya mengenai kewajiban suami untuk 

menyerahkan nafkah istri sebelum dikabulkannya cerai talak.   

Nafkah istri adalah pemberian suami untuk mencukupi segala kebutuhan 

yang diperlukan istrinya dengan adanya syarat-syarat, ikatan-ikatan, batasan-batasan 
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yang ditentukan dan dijelaskan oleh syariat Islam.18 Nafkah istri yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah terfokus pada nafkah yang diberikan suami kepada istri 

dalam perkara cerai talak. 

Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena sesuatu sebab dengan 

keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam pernikahan.19 Di 

Indonesia khususnya di lingkup peradilan agama, perceraian terbagi atas dua yaitu 

cerai gugat dan cerai talak. Perceraian yang dibahas dalam penelitian ini ialah 

termasuk dalam kasus cerai talak. Cerai talak ialah putusnya pernikahan karena 

keinginan suami dan diajukan di Pengadilan Agama yang berwenang. 

 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Cerai talak 

- Mediasi 

- Alasan perceraian 

- Pembuktian 

2 Nafkah istri 

- Jenis nafkah istri 

- Jumlah nafkah 

- Penyerahan nafkah 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang ada dalam 

penelitian ini yaitu bagaiamana pertimbangan hakim terhadap nafkah istri dalam 

                                                           

18Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), h. 112-113. 

 19Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 11. 
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pengambilan keputusan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Watampone. 

Sehingga dapat ditarik suatu rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak di Pengadilan 

Agama Watampone Kelas 1A? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan nafkah istri dalam 

kasus cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyerahan nafkah istri dalam  kasus 

cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, baik terhadap buku-buku 

bacaan yang telah diterbitkan maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, ditemukan buku-buku, disertasi, tesis, artikel atau jurnal yang memiliki 

keterkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Beberapa buku atau penelitian yang 

ditemukan yaitu sebagai berikut: 

1. Rizal Darwis, dalam bukunya yang berjudul “Nafkah Batin Istri dalam 

Hukum Perkawinan”, tahun 2015. Buku tersebut menguraikan masalah 

nafkah batin seorang istri yang harus dipenuhi. Dalam buku tersebut 

membahas tiga hal, yiatu: Pertama, nafkah batin adalah segala bentuk 

kebutuhan suami istri yang tidak berbentuk materi, seperti komunikasi yang 

baik, rasa aman, perilaku yang baik, cinta, kasih sayang, perhatian, dan 

pemenuhan nafsu seksual. Kedua, tidak terpenuhinya salah satu nafkah dalam 

rumah tangga, khususnya nafkah batin, akan berpengaruh terhadap 

langgengnya sebuah rumah tangga dan dapat juga berupa gangguan 

jasmaniah atau rohaniah terhadap istri. Dan Ketiga, konpensasi nafkah batin 
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dengan materi dibolehkan apabila ada persetujuan atau kesepakatan kedua 

belah pihak (suami istri). Sementara tesis ini lebih membahas kepada nafkah 

lahir seorang istri, khususnya istri yang diceraikan oleh suaminya. 

2. Thahir Maloko, dengan bukunya yang berjudul “Perceraian dan Akibat 

Hukum dalam Kehidupan”, pada tahun 2014, membahas mengenai perceraian 

menurut hukum Islam dan akibat hukumnya dalam kehidupan, termasuk di 

dalamnya pengertian perceraian, macam-macam putusnya perkawinan, hak 

untuk mendapatkan nafkah istri dari mantan suaminya pasca perceraian, dan 

implementasi hak istri tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil. Dalam buku tersebut lebih kepada membahas secara umum 

mengenai perceraian, sementara penelitian ini lebih terfokus kepada 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan pembebanan 

nafkah bagi istri pasca diceraikan. 

3. Darmawati, dalam tesisnya yang berjudul “Nafkah dalam Rumah Tangga 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”, 

tahun 2014, dalam tesis tersebut menjelaskan nafkah suami atau istri dalam 

kehidupan berumah tangga, yang mencakup konsep nafkah wajib bagi suami, 

tetapi istri dapat mencari nafkah di luar rumah. Hal ini berbeda dengan 

konsep nafkah dalam tesis ini yaitu lebih membahas kepada nafkah yang 

diberikan oleh suami ketika diceraikan. 

4. Nurasia, dalam artikel yang berjudul “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri 

Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara 

Muslim”, tahun 2016, dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang perubahan, 

pembaharuan dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di 
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negara-negara Muslim, dengan mengkhususkan pada masalah hak nafkah dan 

mut’ah bagi istri yang cerai talak dikaitkan dengan tuduhan nusyuz istri. 

Perbedaannya dengan rencana penelitian ini ialah dalam tesis ini membahas 

mengenai beberapa hak nafkah bagi istri yang diceraikan yang diajukan di 

Pengadilan Agamawa Watampone. 

5. Ani Sri Duriyati, judul tesis yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Perceraian 

atas Nafkah Istri dan Nafkah Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama 

Semarang”, tahun 2009, dalam tesis tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan 

putusan perceraian atas dasar pertimbangan nafkah istri setelah bercerai dan 

penjelasan atas nafkah istri yang tidak dipenuhi dalam kasus perceraian ini. 

Penelitian ini hampir sama dengan rencana penelitian tesis ini, namun 

perbedaannya ialah dalam penelitian ini memfokuskan pada apa saja yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis nafkah dan jumlahnya 

dalam kasus cerai talak, sementara dalam tesis milik Ani Sri Duriyati 

membahas mengenai pelaksanaan putusan nafkah istri tersebut.                                                                        

6. Azhar Mayang, dalam tesisnya yang berjudul “Problematika Nafkah Idah 

Akibat Talak dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Agama Bitung”, tahun 

2006. Tesis tersebut membahas mengenai penerapan teori-tori hukum akibat 

talak yang meliputi syarat adanya kewajiban nafkah idah, penentuan jumlah 

nafkah idah, serta pelaksanaan pembayaran nafkah idah dalam praktek di 

Pengadilan Agama Bitung. Letak perbedaannya ialah tesis tersebut 

membahas mengenai teori dan praktek dalam salah satu nafkah istri pasca 

perceraian. Adapun dalam tesis ini membahas mengenai pertimbangan hakim 
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dalam memutuskan beberapa nafkah istri yang harus dikeluarkan dalam kasus 

cerai talak. 

7. Rusdiawan, dalam tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Nafkah dan 

Pendidikan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada 

Pengadilan Agama Bantaeng)”, tahun 2012. Tesis ini membahas mengenai 

penyelesaian kasus pemeliharaan anak pada perkara perceraian dan 

berdasarkan yurisprudensi di Pengadilan Agama Bantaeng. Tesis tersebut 

hanya membahas mengenai nafkah untuk anak pasca perceraian, sementara 

dalam tesis ini membahas mengenai nafkah untuk istri secara keseluruhan 

pasca perceraian. 

8. Indira Syam, dalam tesisnya yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak 

Pasca Perceraian Orang Tua (Studi pada Masyarakat Kecamatan Rappocini 

Kota Makassar)”, tahun 2017. Pada penelitian ini membahas mengenai hak-

hak anak yang wajib diberikan oleh pasangan suami istri pasca perceraian di 

kecamatan Rappocini kota Makassar. Adapun dalam tesis ini membahas 

mengenai hak nafkah yang diberikan kepada istri dari suami pasca 

perceraian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus cerai talak di Pengadilan 

Agama Watampone Kelas 1A? 
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b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan nafkah istri dalam 

kasus cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 

c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyerahan nafkah istri dalam  

kasus cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 

2. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini ialah: 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi akademik khususnya bagi 

pengetahuan yang bergerak di bidang Syari’ah/ Hukum Islam maupun yang yang 

berkonsentrasi pada bidang hukum kekeluargaan, serta menjawab fenomena yang 

sama dalam lingkup peradilan agama. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat luas tentang 

konsep nafkah istri yang dapat diterima pasca perceraian, dan memberi 

sumbangan pemikiran bagi hakim dalam mengambil keputusan khususnya dalam 

menangani kasus perceraian. 

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi 

pembaca khususnya tentang perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, dan 

sebagai pemenuhan kewajiban untuk penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Nafkah Istri 

1. Pengertian Nafkah 

Nafkah secara bahasa bermakna belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, 

atau makanan sehari-hari. Ia juga bermakna keluar atau pergi. Secara terminologi 

istilah nafkah berarti pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib 

memberi nafkah (suami) kepada seseorang.1 Secara istilah nafkah adalah uang atau 

harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan 

yang dinikmati seseorang.2 Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan 

bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk 

sesuatu yang baik atau dibelanjakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau 

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.3 

Ulama fikih menyimpulkan kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga 

tempat dan sebab; istri dengan sebab pernikahan, kaum kerabat karena sebab nasab, 

dan hamba ataupun orang-orang lainnya sebab di bawah penguasaan. Kewajiban 

disebabkan pernikahan merupakan dasar pertama dan lebih utama dari kewajiban 

                                                           

1Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo: Sultan Amai Press, 
2015), h. 56.  

2Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press, 
2012), h. 112. 

3Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid V (Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), h. 1281. 



20 

 

karena pemilikan. Kewajiban karena nasab berurutan dari mulai yang paling dekat 

sampai seterusnya.4 

Nafkah istri adalah pemberian suami untuk mencukupi segala kebutuhan 

yang diperlukan istrinya dengan adanya syarat-syarat, ikatan-ikatan, batasan-batasan 

yang ditentukan dan dijelaskan oleh syariat.5 Nafkah istri wajib diberikan oleh pihak 

suami karena merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga 

untuk menjamin kebutuhan anggota keluarganya. 

2. Jenis-jenis Nafkah Istri 

 Nafkah terbagi atas dua macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah. 

Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami istri dalam bentuk benda (materi), 

sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami 

kepada istrinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau 

rohaniyah.6 Kedua nafkah tersebut harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. 

 Nafkah lahiriyah ini mencakup antara lain: memenuhi kebutuhan makanan, 

minuman, lauk pauk dan yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, 

pembantu jika suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan, dan 

pengobatan istri jika suami mampu.7 

 Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi 

tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah 

                                                           

4Nurasiah, “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang 
Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim” al-Ahwal, vol. 4 No. 1 (2011), h. 78. 
http://www.ejorunal.uin-suka.ac.id. (diakses 9 Februari 2018). 

5Suhailah Abidin Hammd, Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga (Jakarta: Mustaqim, 
2002), h. 61. 

6Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan, h. 56.  
7Said Sabiiq, Fiqh Sunnah, terj. M. Khalid, Fiqh Sunnah, jilid 6 (cet. 5, t.tp.:al-Ma’rif, 1987), 

h. 73. 
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tergantung pada keadaan pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang 

berada maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada. Kalau mereka 

tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan 

kadar “berada” dan “tidak berada”-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya 

keluarga, yaitu kadar kehidupan keluarganya. Ulama mazhab berbeda pendapat 

tentang apabila salah seorang di antara suami istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi 

miskin. Menurut Hanabilah dan Malikyah, ukuran nafkah apabila keadaan suami 

istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan 

adalah tengah-tengah antara dua hal itu.8 

 Beberapa pandangan ulama tersebut memberikan pengertian bahwa 

kewajiban nafkah lahiriyah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya 

haruslah terpenuhi dua unsur yaitu sesuai kemampuan suami dan melihat kondisi 

sosial kehidupan keluarga pihak istri. Kedua hal tersebut yang menjadi tolak ukur 

suami untuk memberikan nafkah agar sang istri tetap merasa terpenuhi segala 

kebutuhannya meskipun telah berpindah tanggung jawab dari tugas orang tua 

kepada seorang suami.  

 Nafkah batiniyah yang bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan 

dalam hati dapat berupa memberikan kepuasaan seksual, menjaga kepuasan istri, 

perlakuan yang baik dan menjaga dirinya (rasa aman). Suami sebagai kepala rumah 

tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya 

hubungan pernikahan. Nafkah yang dimaksud bukan hanya nafkah lahiriyah, tetapi 

juga nafkah batiniyah.9 

                                                           

8Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan, h. 57.  
9Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan, h. 58. 
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3. Nafkah Istri setelah Bercerai 

Para ahli sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj’i tetap akan menerima 

nafkah dan tempat tinggal dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi para ahli fikih 

masih berselisih pendapat dengan perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya.10 

Menurut ulama Maliki, suami berkewajiban menyediakan akomodasi bagi 

istri yang diceraikannya, bila dia telah bercampur dengannya. Meskipun demikian, 

sang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai talak tiga. 

Kecuali perempuan yang hamil, masih berhak memperoleh nafkahnya, baik talak 

satu maupun talak tiga. Sedangkan perempuan pisah dari suaminya dengan talak 

khuluk tidak berhak memperoleh nafkah kecuali kalau dia sedang mengandung. Dan 

setiap wanita yang bercerai karena lian, tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya, 

sekalipun sedang hamil. Berdasarkan mazhab Maliki, seorang istri yang menjalankan 

idah karena kematian suami, tidak berhak atas nafkah. Tetapi dia berhak 

memperoleh akomodasi kalu dia menempati rumah yang dimiliki suaminya, atau bila 

almarhum rela membayar sewanya di muka. 11 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia juga berhak memperoleh nafkah. 

Seorang istri tidak boleh meninggalkan rumahnya, karena cerai atau ditinggal mati 

suaminya sampai habis masa idah yang telah ditetapkan. Bagi mazhab Hanafi, istri 

diperlakukan sebagai pangkal (ashl) sedangkan anak sebagai cabang (furu’) dalam 

                                                           

10Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. M. Khalid. Fiqh Sunnah,  jilid VI, Cet. V (Bandung: al-
Ma’arif, 1990), h. 159. 

11A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 272. 
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menetapkan prioritas nafkah meskipun keduanya tidak serumah. Istri tidak berhak 

menuntut nafkah yang lalu kecuali dalam mazhab Syafi’i.12 

Demikian firman Allah dalam QS al-Ṭala ̄q/65: 1 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçF ø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r&uρ nο£‰Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθã_ Ì� øƒéB .ÏΒ £Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã�øƒs† Hω Î) β r& tÏ?ù' tƒ 7πt± Ås≈ x� Î/ 7π uΖÉi�t7 •Β 4 
y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4  tΒ uρ £‰yè tGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn=sß … çµ|¡ ø�tΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅ yè s9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† 

y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \� øΒ r& ∩⊇∪  

Terjemahnya: 

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 
sesudah itu sesuatu hal yang baru.13 

Rumah mereka yang dimaksud pada ayat tersebut adalah rumah milik suami 

mereka. Ayat tersebut menggunakan kata tersebut yang mengesankan bahwa rumah 

itu milik istri yang dicerai itu, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tinggal di 

rumah tersebut walaupun telah dicerai. Ini karena pada masa idah itu, wanita 

tersebut belum boleh kawin dengan pria lain. Karena itu mayoritas ulama 

                                                           

12A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, h. 272. 
13Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid (Bandung: Sygma, 2014 ), h. 558. 
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berpendapat adanya hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dari 

mantan suaminya selama ia masih menjalani idahnya.14 

Asbabun nuzul yang berkiatan dengan ayat di atas Diriwayatkan dari Abi  

Hatim dan Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari Anas bahwasanya Rasulullah hendak 

menceraikan istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah pulang kepada keluarganya. Lalu 

turunlah ayat ini, “Wahai Rasulullah, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, 

ceraikan mereka pada waktu usia idahnya.” Ketika ayat ini turun, seorang laki-laki 

menyarankan beliau untuk merujuknya kembali karena dia adalah seseorang yang 

gemar ibadah dan berpuasa serta termasuk istrinya di surga kelak.15 

Ayat tersebut di atas merupakan dasar yang digunakan oleh Imam Abu 

Hanifah untuk menjelasakan bahwa seorang istri yang masih dalam idah suaminya 

masih berhak mendapat nafkah dalam bentuk tempat tinggal. Menurut sebab 

turunnya ayat tersebut istri diceraikan setelah habis masa idahnya, artinya istri dapat 

meninggalkan rumah setelah idahnya telah selesai atau jika istri melakukan 

perbuatan yang keji atau nusyuz, maka suami berhak untuk tidak memberikannya 

tempat tinggal. 

Menurut Anshori nafkah sudah menjadi ketetapan Allah swt. atas para suami 

Seorang suami memberi nafkah kepada istri-istrinya meskipun telah bercerai hingga 

berakhir masa idahnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku sampai 

                                                           

14Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 292. 
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 558. 
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dengan terjadinya perceraian antara suami-istri sesudah jatuhnya talak, dengan 

harapan dapat mengembalikan hati yang marah menjadi tenang kembali.16 

Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 

bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah 

ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Nafkah istri yang ditalak dengan talak rujuk dan yang ditalak dalam keadaan 

hamil, adalah sebagai berikut: 17 

 Ukuran nafkah dilihat dari tingkatan sosial istri dan suami, maka orang kaya 

dengan orang miskin atau anaknya raja dengan selainnya adalah beda, dan pada 

masing-masing contoh ini, ukurannya adalah ‘urf. 

 Suami adalah kepala rumah tangga, dan dia pula yang menentukan nafkah yang 

sesuai dengan maslahat dalam urusan-urusan seperti posisi rumah, keadaan 

rumah, jenis makanan, bentuk pakaian, dan waktu-waktu berpergian dan lain-

lainnya. Tapi lebih baik dalam urusan-urusan ini suami bermusyawarah dengan 

istri dan anak-anaknya. Tidak boleh dalam kehidupan berumah tangga 

melampaui batas-batas yang makruf dan sikap-sikap yang terpuji. 

 Dalam hal kewajiban nafkah, kepatuhan istri merupakan syarat. Jadi jika istri 

seorang nasizah atau orang yang suka membantah, maka dia tidak berhak atas 

nafkah, demikian pula jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, demi urusan 

yang tidak penting dan tidak wajib. 

                                                           

16Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, De Jure 
Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2010), h. 75. http://www.ejournal.uin-malang.ac.id. 
(diakses 9 Februari 2018) 

17Mudarresi, Fikih Khusus Dewasa (Jakarta: Al-Huda, 2013), h. 142-143. 
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 Wanita yang di mut’ah, tidak berhak atas nafkah, demikian pula wanita yang 

ditalak ba’in, dan dia tidak hamil. Adapun wanita yang ditalak rujuk, dia berhak 

atas nafkah hingga idahnya berakhir. 

Secara umum nafkah istri sebagai akibat perceraian yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi beberapa jenis: 

a. Nafkah Mut’ah  

Nafkah mu’ah secara bahasa berasal dari kata mata’a berarti suatu 

pemberian, penambahan atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, 

menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata mut’ah berarti manfaat atau 

penikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok dan atau 

mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut.18 Makna kata mut’ah 

sendiri yang mengandung arti manfaat dan kebaikan yang dirasakan dalam watu 

lama. Bila dikaitkan dengan pemberian suami kepada mantan istrinya maka mut’ah 

yang dimaksud adalah suatu pemberian yang dapat dirasakan manfaatnya bagi istri 

untuk jangka waktu yang lama.19 Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya 

hendaklah memberikan mut’ah pada mantan istrinya, baik berupa pakaian, barang-

barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kondisi suami.20 

Menurut pendapat Hanafi dan Syafi’i yang terkuat menyerahkan penetapan 

jumlah mut’ah  kepada hakim karena syariah tidak menentukan jumlahnya secara 

pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyyah harus diserahkan kepada hakim untuk 

                                                           

18Nurasiah, “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang 
Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim”, h. 82. 

19Sri Mulyati, Relasi Suami Istri dalam Islam (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2004), h. 76. 
20Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 402. 
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memutuskannya dengan melihat keadaan.21 Seperti firman Allah dalam QS al-

Aḥzab̄/33: 49 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ# u # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £ èδθ ßϑçGø) ¯=sÛ  ÏΒ È≅ö6 s% β r&  ∅ èδθ�¡ yϑs? 

$ yϑsù öΝ ä3s9 £ Îγ øŠn=tæ ô ÏΒ ;ο£‰Ïã $ pκtΞρ‘‰tF ÷è s? ( £ èδθãè ÏnGyϑsù £èδθ ãm Îh�|  uρ % [n#u�|  WξŠÏΗsd ∩⊆∪     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 
yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 
maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu 
dengan cara yang sebaik-baiknya.22 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika hendak menceraikan istri, maka 

ceraikanlah secara baik-baik dan diperintahkan untuk memberi mut’ah yakni 

imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian yang terjadi.23 Dan 

dalam firman Allah juga menyebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 236 

 āω yy$uΖã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ β Î) ãΛä ø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ �¡yϑs? ÷ρr& (#θ àÊÌ� ø�s? £ ßγs9 Zπ ŸÒƒÌ� sù 4 £ èδθãè ÏnF tΒ uρ 

’ n?tã ÆìÅ™θ çR ùQ$# … çνâ‘ y‰s% ’ n?tãuρ Î�ÏIø) ßϑø9 $# … çνâ‘ y‰s% $ Jè≈tGtΒ Å∃ρâ÷÷ê yϑø9 $$ Î/ ( $̂)ym ’n? tã tÏΖÅ¡ ós çR ùQ$# ∩⊄⊂∉∪   

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) 
kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. 

                                                           

21Nurasiah, “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang 
Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim”, h. 85. 

22Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 424. 
23Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 298. 
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Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan.24 

Bila memperhatikan secara seksama firman Allah tersebut di atas, maka 

pemberian mut’ah kepada istri yang ditalak, belum digauli, dan tidak disebutkan 

maharnya itu merupakan suatu kewajiban. Hal ini dipahami dari adanya kata 

perintah £ èδθãèÏnFtΒ uρ (berilah mereka sesuatu pemberian) yang diikuti dengan kata yang 

mempertegas perintah itu dengan kata $Jè≈ tG tΒ (dengan sebenar-benarnya pemberian). 

Jadi ayat ini memberi indikasi yang bermakna kewajiban mut’ah bagi wanita yang 

belum digauli dan belum ditentukan maharnya.25 

b. Nafkah Idah 

Nafkah idah merupakan nafkah yang wajib dikeluarkan oleh mantan suami 

kepada mantan istrinya selama dalam masa idah. Sebagaimana dalam pasal 4 Sub C 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menentukan suatu kewajiban bagi istri. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2 yang menegaskan suami wajib menyediakan 

tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam 

masa idah. Mengenai jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh mantan suami, dapat 

diajukan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara 

musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam 

penentuan jumlah, maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang 

                                                           

24Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 38. 
25Sri Mulyati, Relasi Suami Istri dalam Islam, h. 76.  
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disesuaikan kemampuan mantan suami dan tidak memberatkannya.26 Dan telah 

disepakati pula bahwa wajib hukumnya memberi nafkah bagi istri yang dalam masa 

idah yang ditalak raj’i, karena dianggap statusnya masih status istri yang sah.27 

c. Nafkah Madliyah 

Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan nafkah untuk istri yang 

tidak dipenuhi oleh suami yang berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Menurut 

Imam Syafi’i nafkah istri itu menjadi wajib ketika istri telah digauli, bukan karena 

terjadinya akad nikah, dan nafkah menjadi utang jika suami tidak menunaikannya, 

kecuali jika istri merelakannya.28 Menurut Jumhur ulama bahwa nafkah berubah 

menjadi utang semenjak nafkah tersebut menjadi kewajiban kewajiban suami dan 

suami enggan melaksanakannya. Nafkah madliyah merupakan kewajiban bagi suami 

untuk menafkahi istrinya yang telah dilalaikan. Statusnya dapat menjadi utang yang 

kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari istri, sehingga 

utang nafkah tersebut dapat dianggap lunas.29 Nafkah madliyah merupakan nafkah 

terdahulu yang tidak atau belum dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu 

masih terikat pernikahan yang sah, dan oleh karena itu istri menggugat suaminya ke 

Pengadilan Agama dengan gugatan madliyah atau nafkah yang belum ditunaikan 

                                                           

26Anis Sri Duriyati, Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam 
Praktek di Pengadilan Agama Semarang, Tesis (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 
Univeritas Diponegoro Semarang,  2009), h. 64-65. 

27Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 
h. 816. 

28Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 
131, 135. 

29Nuriel Amriyyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003”, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6 
No. 1 (2015),  h. 3. http://www.ejournal.uin-malang.ac.id. (diakses 30 Januari 2018) 
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oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang 

tercantum dalam sighat talak.30 

4. Kadar Nafkah 

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar nafkah yang menjadi kewajiban 

suami. Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada ketentuan kadar tertentu terhadap 

nafkah. Nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya adalah sesuai 

dengan kemampuannya dalam mengadakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan 

segala hal yang dituduhkan kepada istri. Dengan demikian, jenis nafkah tersebut 

akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Alasan yang 

dijadikan titik tolak pemikirannya adalah firman Allah dalam QS al-Ṭalāq/65: 7 

÷, Ï�Ψã‹ Ï9 ρèŒ 7π yè y™  ÏiΒ  Ïµ ÏFyè y™ ( tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïµø‹ n=tã …çµ è%ø—Í‘ ÷,Ï�Ψ ã‹ ù=sù !$£ϑÏΒ çµ9s?# u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$ ²¡ø�tΡ āω Î) !$tΒ $ yγ8s?# u 4 ã≅ yèôf uŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9�ô£ãã # Z�ô£ç„ ∩∠∪  

Terjemahnya: 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
Da#n orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta 
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.31 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada jumlah tertentu 

untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ayat tersebut menggambarkan bahwa bagi suami 

yang mampu dan memiliki rezeki yang banyak maka hendaknya memberikan nafkah 

kepada istri dan anak, yakni dalam jumlah yang banyak pula, agar mereka juga 

                                                           

30Sisca Hadi Velawati, “Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian”, Jurnal Hukum (2015) 
h. 17. http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id. (diakses 9 Januari 2018) 

31Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 559. 
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merasa keleluasan dalam berbelanja. Rezeki tersebut harus diperoleh dari hasil yang 

halal, jangan sampai karena ingin memberikan nafkah yang berlebih kepada 

keluarganya maka ditempuh dengan berbagai cara meskipun itu tidak halal. Maka  

jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang lebih, hendaknya ia 

memberikannya sesuai dengan kadar kemampuannya.32 

Sementara itu, Syafi’i tidak sependapat dengan ukuran nafkah yang 

memadai. menurutnya, kata memadai tidak jelas ukurannya walaupun tetap mengacu 

pada kemampuan suami, namun Syafi’i menetapkan standar minimal yang harus 

dipenuhi bagi suami yang berada, yaitu tiap hari dua mud atau 12 ons gandum; bagi 

suami yang miskin maka kewajibannya adalah separuh dari kewajiban suami yang 

berada; dan suami yang memiliki standar ekonomi menengah berkewajiban memberi 

nafkah sebesar di atas kewajiban suami yang miskin dan di bawah yang kaya. 

Menurut Syafi’i, QS al-Ṭalāq/65: 7 tidak memberikan ukuran tertentu sehingga 

memerlukan ijtihad. Metode yang digunakan adalah metode qiyas, yakni 

menganalogikan kadarnya pada kadar makanan kafarat.33 

Alasan lain kadar Syafi’i menentukan kadar nafkah tersebut adalah agar 

supaya suami dan istri tidak bertengkar soal nafkah. Ukuran yang disebutkan di atas, 

menurutnya adalah ukuran yang makruf. Ukuran makruf ini berdasarkan pada tradisi 

yang berkembang dalam masyarakat. Ukuran ini juga berlaku untuk pakaian dan 

tempat tinggal.34 

                                                           

32Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 14, 303. 
33Sri Mulyati, Relasi Suami dalam Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 72. 
34Sri Mulyati, Relasi Suami dalam Islam, h. 72. 



32 

 

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan alasan 

apapun maka nafkah tersebut menjadi utang baginya, demikian pendapat para imam 

mazhab seperti Maliki dan Syafi’i. Pendapat ini mengikuti pendapat Umar bin 

Khattab yang memerintahkan orang-orang yang meninggalkan istrinya agar 

membayarkan nafkah kepada mereka atau menceraikannya. Kalau tidak membayar, 

maka hal itu menjadi utang baginya.35 

Dalam menentukan jumlah nafkah istri yang layak, semua mazhab 

menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan keputusannya harus 

mempertimbangkan kedudukan dan keadaan kedua pasangan itu. Tetapi syarat-

syarat berikut harus dipenuhi: 

1. Ikatan pernikahan yang sah. 

2. Istri taat dan patuh kepada suami. 

3. Istri memberi pelayanan sepanjang waktu yang diperbolehkan. 

4. Istri tidak menolak menyertai suami ketika berpergian, kecuali jika si 

istri yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya. 

5. Bila kedua belah pihak saling membantu satu sama lain. 

Jika persayaratan di atas tidak terpenuhi maka dia tidak berhak memperoleh 

nafkah. Kewajiban suami untuk memberi nafkah dimulai sejak istrinya mencapai 

usia puber dan bukan sebelumnya.36  

Dan para imam mazhab juga sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz 

tidak berhak mendapat nafkah.37 Hal ini berarti bahwa istri yang tidak patuh 

                                                           

35Sri Mulyati, Relasi Suami dalam Islam, h. 72-73.  
36A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, h. 272-273.  
37Syaikh al-‘Allamah Muhammad, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A’immah, terj. 

‘Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 412. 
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terhadap suami, juga berhak untuk tidak dipenuhi hak nafkahnya oleh seorang suami. 

Salah satu tanggung jawab istri adalah mematuhi suami dan tanggung jawab suami 

adalah memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Jadi jika seorang istri tidak taat 

kepada sang suami, maka suami juga berhak untuk tidak memenuhi tanggung 

jawabnya memberikan nafkah kepada sang istri. 

B. Tinjauan Tentang Cerai Talak 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena sesuatu sebab dengan 

keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam pernikahan. Menurut 

pasal 208 KUHPer menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami istri tidak 

diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya pernikahan yang telah dibina oleh 

pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas 

keputusan pengadilan.38 

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan putusan 

hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan. Perceraian dapat dilihat 

sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan dalam pernikahan dari pasangan suami istri 

kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Apabila 

perselisihan antara suami istri tidak juga redah dan rujuk (berdamai kembali) tidak 

dapat ditempuh, maka perceraian adalah cara yang menyakitkan yang harus 

dijalani.39  

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, perceraian 

berlainan dengan pemutusan pernikahan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur 

                                                           

38Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 11. 
39Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 12. 
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yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami 

maupun dari istri untuk pemutusan pernikahan. Perceraian selalu berdasar pada 

perselisihan antara suami dan istri.40 

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-

Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan 

perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai 

suami istri. Untuk maksud perceraian itu fikih menggunakan istilah “putusnya 

perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian 

perkawinan yang putus itu dalam istilah fikih digunakan kata “ba-in”, yaitu suatu 

bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya kecuali 

dengan melalui akad nikah yang baru. Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk 

dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk raj’iy, yaitu 

bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena 

suami masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah yang 

baru selama istrinya masih berada dalam idah atau masa tunggu. Setelah habis masa 

tunggu ternyata suami tidak kembali kepada mantan istrinya, maka pernikahan 

dapat dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba-in.41 

Perceraian dalam perspektif fikih dikenal dengan istilah yang ditulis al-Jaziri, 

talak adalah melepaskan ikatan (hall al-aqaid) atau bisa juga disebut pelepasan 

ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq 

                                                           

40R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: 
Alumni, 1986), h. 109. 

41Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189. 



35 

 

mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan pernikahan dan 

selanjutnya mengakhiri hubungan pernikahan itu sendiri. 42 

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang 

digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Dengan demikian ikatan 

pernikahan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur dalam fikih maupun 

Undang-Undang Perkawinan. Kendatipun pernikahan tersebut sebuah ikatan suci 

namun tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh 

dipandang sebagai sebuah sekramen seperti yang terdapat dalam agama Hindu dan 

Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan pernikahan harus dipandang 

sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang 

dan bisa juga putus di tengah jalan.43 

Perceraian dalam Islam dapat dilakukan jika sudah tidak ada lagi jalan 

lainnya untuk mengatasi persamalahan antara pasangan suami istri, kecuali dengan 

berpisah. Islam membenarkan adanya talak, tetapi membencinya, tidak menyunatkan 

pula atau tidak menganggap sebagai suatu hal yang baik. Hal ini didasarkan pada 

salah satu hadis Nabi:44 

دُ �حَدَّثنََا�عُبيَْدٍ �بْنُ �كَثِيرُ �حَدَّثنََا فِ �عَنْ �خَالِدٍ �بْنُ �مُحَمَّ �دِثاَرٍ �بْنِ �مُحَارِبِ �عَنْ �وَاصِلٍ �بْنِ �مُعَرِّ

ِ �إِلىَ�الْحَلالَِ �أبَْغَضُ �قَالَ �وسلم�عليه�الله�صلى�النَّبِىِّ �عَنِ �عُمَرَ �ابْنِ �عَنِ  �الطَّلاقَُ �تعََالى4�ََّ


�

                                                           

42Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2004), h. 207. 

43Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 208. 
44Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Harama dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 

h. 287. 
 45Abu> Da>wu>d Sulaima>n ibn al-Asy'as} al-Azdi>, Sunan Abi> Da>wu>d (Da>r al-Risa>lah al-
'A>lamiyyah: Damaskus, 1430 H - 2009 M), h. 505. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Katsir Ibnu Ubai’d, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu’arrif bin Washil, dari Muharrib 
bin Ditṡar, dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi Muhammad saw., bersabda, 
“Perbuatan halal yang teramat dibenci oleh Allah ialah talak”. 

Maksud hadis tersebut bahwa ada perbuatan yang halal namun dibenci oleh 

Allah jika tidak digunakan bukan karena hal yang darurat, ialah perbuatan talak.46 

Kata perbuatan halal namun dibenci oleh Allah memberikan pemahaman bahwa 

talak dapat dilakukan karena ada rukhsah sebab keadaan darurat, dengan alasan para 

pihak sudah tidak memiliki hubungan yang baik lagi dan keduanya menghendaki 

adanya perpisahan, jadi secara tidak langsung perceraian tidak halal jika bukan 

karena darurat.47  

Hukum talak dalam pandangan ulama fikih terjadi beberapa perbedaan 

pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat larangan melakukan talak, kecuali 

dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Menurut Mazhab Hanbali hukum talak 

dapat berupa wajib, haram, boleh, atau sunnah.48 Adapun hukum talak (perceraian) 

dalam pandangan hukum Islam secara umum dapat diaktegorikan sebagai berikut:49 

a. Wajib, bagi masing-masing utusan keluarga yang ingin menyelesaikan 

perpecahan di antara pasangan suami istri yaitu dengan jalan talak, yang 

merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikannya.  

                                                           

46Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 212. 
47Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Harama dalam Islam, h. 287. 
48Ahmad Zacky El-Syafa dan Faizah Ulfah Choiri, Halal Tapi Dibenci Allah (Yogyakarta: 

Media Pressindo, 2015), h. 113. 
49Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyeb Hawwas, Fiqh Munakahat; 

Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2017), h. 259-260. 
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b. Haram, talak yang dilakukan bukan karena hajat, yang artinya merugikan diri 

suami dan atau istri, serta menghilangkan maslahat yang dapat diperoleh dalam 

pernikahan. 

c. Makruh, talak yang memutuskan ikatan pernikahan dengan menghilangkan 

banyak kemaslahatan yang dianjurkan. 

d. Mubah, talak yang karena adanya hajat, dan meskipun dipertahankan tidak akan 

mendapatkan tujuan apa-apa, misalnya akhlak wanita yang tidak baik sehingga 

dapat merugikan pihak lain. 

e. Sunnah, talak kepada wanita yang lalai terhadap perintah Allah yang wajib 

dilaksankan dan tidak memungkin untuk dipaksa, atau wanita yang tidak 

terpelihara. 

2. Pengertian Cerai Talak 

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bahwa 

setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dirjen Siragih 

mengatakan bahwa seseorang suami akan menceraikan istrinya yang didasari 

pernikahan secara agama Islam menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya 

untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. 

Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaiamana terdapat 

dalam pasal 14 PP. 9/1975.50 

Pernikahan dapat diputus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 

yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena 

                                                           

50Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 99. 
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talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.51 Kompilasi Hukum 

Islam menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: 

Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 
sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
129 , 130, dan 131.52 

Jadi yang dimaksud dengan cerai talak ialah permohonan pihak suami ke 

pengadilan untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya karena beberapa 

alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan perceraian yang diajukan harus berdasarkan 

fakta-fakta yang telah terjadi, yang merupakan syarat-syarat dikabulkanya putusan 

perceraian oleh hakim. 

3. Alasan-alasan Cerai Talak 

 Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan angka 4 huruf e dijelaskan bahwa karena tujuan perkawinan 

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-

undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk 

memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di 

depan sidang pengadilan.53  

 Secara umum terdapat beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan di 

Pengadilan Agama oleh pihak suami atau istri yang beragama Islam. Dalam PP No. 9 

Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. 

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini: 

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

lain sebagiannya yang sukar disembuhkan; 

                                                           

51Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 220. 
52Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
53M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 97. 
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut 

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

kemampuannya; 

3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.54 

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan: 55 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sendiri. 

 Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai 

berikut: 56 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

                                                           

54Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 219. 
55Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 219. 
56Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, bab XVI, pasal 116, h. 56-57. 
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

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

kemampuannya. 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

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

dapat menjalankan kewajibannya, sebagai suami istri. 

6. Antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. 

7. Suami melanggar taklik talak. 

8. Peralihan agama murtad atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Berangkat dari penjelasan pengertian talak seperti yang disebutkan oleh 

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nyatalah bahwa talak 

hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan 

dilakukan di depan sidang pengadilan berikut dengan kejelasan alasan-alasannya. Di 

bawah ini akan diuraikan lebih rinci beberapa alasan yang dapat diajukan ketika 

mengajukan permohonan cerai; 57 

1. Permohonan cerai talak karena istri melalaikan kewajiban. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) ada dijelaskan, jika istri 

                                                           

57Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 28-49. 
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melalaikan kewajiban, suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang dimuat dalam 

pasal 7 ayat (5) ada dinyatakan, jika suami atau istri melalaikan 

kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Agama. 

2. Permohonan cerai talak dengan alasan istri berbuat zina atau pemadat. 

Berkenan dengan masalah ini dimuat dalam PP No. 9/1975 pasal 19 huruf a 

yang berbunyi, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.” Senada 

dengan alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan seperti 

terdapat pada pasal 116 huruf a yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi 

karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang tidak dapat disembunyikan. 

3. Permohonan cerai talak dengan alasan istri meninggalkan suami selama 2 

tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Alasan ini dimuat 

pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b yang menyatakan “Salah satu 

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf 

b berbunyi, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

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

lain di luar kemampuannya”. 

4. Permohonan cerai talak dengan alasan istri mendapatkan hukuman penjara 5 

tahun atau lebih. Alasan ini dijelaskan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 
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huruf c yang berbunyi, “Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung.” Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf c 

dijelaskan, “Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.” 

5. Permohonan cerai talak dengan alasan suami/istri melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam PP No. 9 Tahun 

1975 pasal 19 huruf d “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 

penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain”. Adapun dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a juga dijelaskan, “Salah satu pihak 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 

lain”. 

6. Permohonan cerai talak dengan alasan istri mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami 

istri. Hal ini dimuat dalam PP No. 9 Tahun 19775 pasal 19 huruf e yang 

berbunyi, “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf e dinyatakan, “Salah satu pihak 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami istri”. 

7. Permohonan cerai talak dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran. Berkenan dengan alasan ini dijelaskan pada PP No. 9 Tahun 

1975 huruf f yang berbunyi, “Antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
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dalam rumah tangga”. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f 

juga dijelaskan, “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga”. 

8. Permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 116 huruf h dengan tegas dinyatakan “Peralihan agama murtad 

atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah 

tangga”. Menarik untuk dianalisa lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan 

tidak memuat murtad sebagai salah satu sebab atau alasan perceraian. 

Ironisnya, ada kesan Kompilasi Hukum Islam kendati ada menyebut murtad 

sebagai alasan perceraian, namun alasan tersebut dikaitkan dengan adanya 

kalimat “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah 

tangga”. 

9. Permohonan cerai talak dengan alasan syiqaq. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 

pasal 76 dijelaskan, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, 

maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan 

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan 

suami ataupun istri. Pada ayat 2 ada dinyatakan, “Pengadilan setelah 

mendengar saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat 

mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun 

orang lain yang menjadi hakim. 

10. Permhonan cerai talak dengan alasan lian. Alasan ini dapat ditemukan dalam 

pasal 87 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

berbunyi, apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas salah satu 
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pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat 

melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan 

tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan 

tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak 

mungkin diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon 

atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau 

penggugat untuk bersumpah. 

4. Hikmah dan Akibat Putusnya Pernikahan Karena Perceraian 

 Hikmah disyariatkatkannya perceraian ialah dapat dilihat dari hal-hal 

berikut:58 

a. Memisahkan perbedaan akhlak yang berakibat buruk bagi keduanya jika 

dipaksakan untuk bersatu. 

b. Merupakan jalan terkahir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang 

menghadapi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan kecuali dengan berpisah. 

c. Adanya penyakit yang tidak bisa ditanggung oleh salah satu pihak sehingga 

menyebabkan hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci atau jengkel 

terhadap pihak lainnya, maka perceraian merupakan pertolongan untuk keluar 

dari masalah yang datang. 

Berdasarkan adanya hikmah tersebut maka perceraian dibenarkan jika ada 

hajat yang dapat merugikan kedua belah pihak dan telah ditempuh cara lain sebelum 

akhirnya diputuskan untuk berpisah. Oleh karena itu jika perceraian dilakukan bukan 

karena adanya hal yang merusak maka sesungguhnya Islam membenci hal tersebut. 

                                                           

58Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9, h. 319. 
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Pernikahan dalam hukum Islam dianggap sebagai ibadah dan merupakan 

sebuah ikatan yang kuat (mītṡāqan galīẓan). Oleh karena itu jika suatu pernikahan 

putus, apalagi jika putusnya pernikahan karena perceraian, maka ada akibat-akibat 

tertentu bagi pihak-pihak yang bercerai.59 

Berakhirnya suatu hubungan pernikahan, maka mantan suami maupun istri 

memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap mantan suami atau istrinya, dan 

juga terhadap anak-anaknya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasalnya sebagai berikut: 

Akibat putusnya pernikahan karena perceraian adalah: 60 

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

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

pendidikan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

 Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan memang lebih bersifat 

global, dan Kompilasi Hukum Islam merincinya dalam empat kategori, akibat cerai 

talak, cerai gugat, akibat khuluk, akibat lian dan kematian suami. Sedangkan 

                                                           

59Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), 
h. 223. 

60Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 219. 
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menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana 

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 61 

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhul. Sebagaimana dalam QS 

Al-Baqarah/2 : 236 

āω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹ n=tæ β Î) ãΛä ø) ¯=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# $tΒ öΝs9 £ èδθ�¡ yϑs? ÷ρr& (#θàÊ Ì� ø�s? £ ßγ s9 ZπŸÒƒ Ì� sù 4 
£èδθ ãè ÏnF tΒuρ ’ n?tã ÆìÅ™θ çRùQ $# …çνâ‘ y‰s% ’n? tãuρ Î�ÏIø) ßϑø9 $# …çνâ‘ y‰s% $ Jè≈tGtΒ Å∃ρâ÷÷ê yϑø9 $$ Î/ ( $ ˆ)ym ’ n? tã 

tÏΖÅ¡ ós çRùQ $# ∩⊄⊂∉∪    

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 
dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu 
berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu 
menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan.62 

Ayat tersebut berkaitan dengan hendaknya memberikan suatu 

pemberian atau hadiah kepada mantan istrinya, yang pada dasarnya harus 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mantan suami. Baik 

orang kaya ataupun orang miskin harus membayar hadiah ini sesuai dengan 

kemampuannya. Dan berdasarkan fakta hadiah ini memiliki efek besar bagi 

                                                           

61Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan, h. 92. 
62Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid,h. 77. 
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wanita yaitu dapat mencegahnya dari dendam dan membebaskan diri dari 

tekanan ataupun rasa berat pada hatinya akibat putusnya tali pernikahan.63 

2. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhya apabila qabl 

al-dukhul sesuai dengan firman Allah QS al-Baqarah/2: 237 

β Î)uρ £ èδθßϑçF ø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £ èδθ�¡ yϑs? ô‰s%uρ óΟçF ôÊ t� sù £ çλm; Zπ ŸÒƒÌ� sù ß#óÁ ÏΨsù $tΒ 

÷Λä ôÊt� sù Hω Î) β r& šχθà� ÷è tƒ ÷ρr& (# uθ à� ÷è tƒ “ Ï%©!$#  ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø) ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 β r& uρ (#þθ à� ÷è s? 

ÛU t�ø%r& 3”uθ ø) −G=Ï9 4 Ÿω uρ (# âθ |¡Ψs? Ÿ≅ôÒ x� ø9 $# öΝ ä3uΖ÷�t/ 4 ¨β Î) ©!$# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? î�� ÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪    

Terjemahnya: 

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, 
maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, 
kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang 
yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu 
kerjakan.64 

Ayat ini membicarakan mengenai para wanita yang dipisahkan dari 

suami-suami mereka sebelum melakukan hubungan apapun padahal telah 

ditentukan maharnya. Dalam ayat ini mengatakan jika kamu telah 

menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal 

sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua 

dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Hukum yang dijelaskan dalam ayat 

                                                           

63Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 255.  
64Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 77. 
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ini adalah hukum yang memberikan setengah dari mahar yang telah menjadi 

hak wanita, walaupun sebelum terjadi hubungan seks.65 

3. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada 

bekas istri selama dalam masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana dalam QS al-

Baqarah/2: 233 

* ßN≡ t$Î!≡ uθ ø9 $# uρ z÷è ÅÊ ö�ãƒ £ èδ y‰≈ s9 ÷ρr& È ÷, s!öθ ym È ÷n=ÏΒ% x. ( ô yϑÏ9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ ãƒ sπtã$ |Ê §�9 $# 4 ’ n? tãuρ 
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Terjemahnya: 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 
ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

                                                           

65Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, h. 256-257.  
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patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.66 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa biaya ibu untuk membeli makanan 

dan pakaian selama masa persusuan, bahkan tatkala ia ditalak, berada pada 

tangan ayah sang bayi agar ibu tersebut dapat menyusui bayi tersebut dengan 

nyaman dan dengan hati yang damai. Kata المولودله (yaitu orang yang 

karenanya bayi dilahirkan) dalam ayat ini dipakai sebagai pengganti kata 

“bapak”. Agaknya ayat ini ditujukan untuk menggerakkan rasa kasih sayang 

sang bapak sedemikian rupa ke arah pengerjaan tugas yang disebutkan 

sebelumnya. Dengan kata lain, apabila biaya-biaya sang ibu dan anak 

dibebankan kepada sang ayah, disebabkan bahwa sang anak adalah milik dia 

sendiri, bukan orang asing.67 

4. Memberikan biaya hadanah (pemeliharan, termasuk di dalamnya biaya 

pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, seperti firman 

Allah pada QS al-Baqarah/2 : 233. 

Mengenai penyerahan nafkah-nafkah tersebut dalam kasus cerai talak, pihak 

pengadilan memutuskan untuk menyerahkan nafkah tersebut sebelum adanya ikrar 

talak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Thaun 2017 bahwa 

dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah idah, 

mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan 

                                                           

66Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 37. 
67Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, h. 245. 
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kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak 

keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.68 

                                                           

68Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan 
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan, h. 17. 
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research qualitatif 

deskriptif). Jenis penelitian dalam penyususnan tesis ini, yaitu penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.1 Peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada, 

berdasarkan fakta di lapangan. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Lokasi 

ini dipilih dengan pertimbangan bahwa ditemukannya beberapa kasus terkait dengan 

penelitian ini di lokasi tersebut dan lebih memudahkan peneliti mendapatkan data-

data yang dibutuhkan. 

 

 

 

                                                           

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 
h. 6. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis formal dan syar’i. 

1. Pendekatan yuridis formal akan membahas tentang penelitian dengan 

menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan nafkah isri pasca 

perceraian, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

2. Pendekatan syar’i, ialah pendekatan untuk mendapatkan landasan dan konsep 

dasar mengenai nafkah istri dan perceraian yang terdapat pada ayat-ayat al-

Qur’an, hadis, maupun pandangan-pandangan para ulama yang berkaitan. 

C. Sumber data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui : 

1. Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini 

data yang bersumber secara langsung dari Pengadilan Agama Watampone 

kelas 1A. Data tersebut diperoleh dari wawancara atau interview langsung 

dari hakim-hakim yang mengetahui atau terlibat langsung dalam menangani 

kasus terkait dengan penelitian ini, dan data berupa putusan-putusan hakim 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data 

primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, 

artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Undang-undang No. 1 tahun 

1974, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sejenisnya. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). 

Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada 

responden, dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkan kembali daftar pertanyaan yang telah 

dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan face 

to face artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk 

menyatakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat 

oleh pewawancara.2 

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 

berstruktur (unstructured interview), artinya wawancara yang bebas di mana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.3 

Berkaitan dengan hal ini, penliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak 

yang berkompeten dalam penelitian ini. Narasumber yang menjadi sumber 

wawancara dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Watampone. 

 

 

                                                           

2Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 72. 
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

233-234. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan 

ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. Di antaranya berupa berkas perkara putusan cerai talak, data resmi, dan 

arsip-arsip Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 

3. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data di lapangan dengan alat indra.4 Observasi ini berkaitan dengan 

kondisi objektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama 

Watampone kelas IA dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap 

fenomena yang berkaitan dengan hal ini. 

4. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-

konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan. Kepustakaan berupa karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan 

sumber yang lain.5 

E. Instrument Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perlu 

adanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

                                                           

4Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 
UGM, 1982), h. 136. 

5Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: UMS 
Press, 2004), h. 47. 
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sehingga lebih mudah diolah.6 Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan dan daftar pertanyaan 

yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara. Penelitian ini 

menggunakan metode wawancara semi terstruktural (unstructured interview) 

atau wawancara terbuka/bebas. Pedoman wawancara yang digunakan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang mendasar terkait dengan penelitian ini.  

2. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam 

bentuk tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data 

yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian. 

3. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan 

peneliti. 

4. Alat perekam yang berfungsi untuk merekam wawancara yang dilakukan, 

sehingga lebih memudahkan peneliti untuk mengingat hasil wawancara 

selama penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya 

akan dianalisis dan mungkin diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan 

masalah yang telah ditetapkan semula. Untuk memudahkan analisis, data yang 

diperoleh perlu diolah lebih dahulu karena data tersebut belum teratur, belum 

diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.7 

                                                           

6Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 101. 
7Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, h. 117. 
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Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 

bersifat kualitatif dari berbagai sumber, maka penulis menggunakan pengumpulan 

data yang bervariasi, sehingga dapat ditemukan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil interview, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa kategori mulai dari data 

yang sifatnya primer hingga yang sifatnya sekunder, kemudian menjabarkannya ke 

dalam beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih mana data yang 

relevan atau penting, kemudian membuat kesimpulan yang utuh.8 

Data yang diperoleh melelaui penelitian lalu diolah secara kualitatif melalui 

analisis deskriptif kualitatif, dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verivikasi 

data atau penarikan kesimpulan. 

1. Data reduction (reduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan.9 

                                                           

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 244. 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 247. 
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2. Data display (penyajian data). Data yang telah direduksi kemudian disajikan. 

Penyajian data dalam hal ini adalah informasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan fokus 

penelitian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang suatu masalah yang diteliti. 

3. Verifikasi data (penarikan kesimpulan). Verivikasi data dilakukan setelah 

berbagai informasi dan data dibandingkan, kemudian dicari yang paling 

sesuai dengan pokok materi penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan 

pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding 

teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan 

pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian 

membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Hasil penelitian yang telah dilakukan harus diuji tingkat kepercayaannya, ini 

dimaksudkan antara lain agar hasil penelitian tersebut diakui kebenarannya oleh 

audiens dan memenuhi kriteria ilmiah. Keabsahan dan validasi data dilakukan untuk 

membuktikan bahwa apa yang diamati dan didapat oleh peneliti sesuai dengan apa 

yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan yang 

diberikan tentang dunia memang sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.  

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini 

dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah tekhnik pengumpulan data yang 

menggabungkan dari berbagai tekhnik pengumpulan data dan sumber data yang 
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telah ada.10 Triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data yang ditemukan 

dengan membandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. Dengan 

triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil temuannya dengan jalan 

membanding-bandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori. Untuk itu peneliti 

dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 1) mengajukan berbagai macam 

variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekkan dengan berbagai macam sumber data; 

3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekkan kepercayaan data dapat 

dilakukan.11 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek 

ulang dan cek silang) yang diperoleh melalaui beberapa sumber. Mengecek adalah 

melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan 

yang disediakan, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara 

berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam 

waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan 

informasi lainnya. Adapun triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya dan membandingkan 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan hasil wawancara 

pertama dengan wawancara berikutnya pendekatan dari perbandingan, untuk 

mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses 

pengumpulan data. 

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka 

sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta mendukung satu dengan 

                                                           

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 241. 
11M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur , Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h.323. 
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yang lainnya, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi 

utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan 

tetap signifikan dengan data yang dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat 

dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN NAFKAH ISTRI PADA 

KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A 

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Watampone 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura 

Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 

Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen 

Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi 

pada waktu itu. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K. H. 

Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut:1 

1. H. Muh. Yusuf Hamid; 

2. H. Abd. Hamid Djabbar; 

3. H. Hamsah mappa; 

4. H. Muh. Said Syamsuddin 

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor 

: B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958. Saat itu berkantor pada sebuah rumah 

pinjaman di jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 

1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga 

personil 9 orang. 

                                                           

1Pengadilan Agama Watampone, “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone”,  Situs 

Resmi PA Watampone.  (10 Juni 2019). 
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Pada tangal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor 

di jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama 

Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. 

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah 

berkantor di jalan Laksmana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil 

Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 48 orang.2 

Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Watampone. 

Pengadilan Agama Watampone adalah termasuk dalam wilayah Watampone. 

Wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B 

Watampone, dengan luas wilayah 4.559 km� yang terdiri dari 27 kecamatan dan 34 

kelurahan serta jumlah penduduk 705.717 jiwa. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan pengadilan tingkat pertama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-

perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : 

Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah dan ekonomi syariah 

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Watampone mempunyai 

fungsi antara lain sebagai berikut:3 

                                                           

22Pengadilan Agama Watampone, “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone”,  Situs 

Resmi PA Watampone  (10 Juni 2019). 

33Pengadilan Agama Watampone, “Tugas Pokok dan Fungsi”,  Situs Resmi PA Watampone.  
(10 Juni 2019). 
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a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat 

pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petnjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut 

Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ 

perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006) 

c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, 

Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekertariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006) 

d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabilan diminta (Pasal 

52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, 

persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan 

umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat 

kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah 

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
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Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan 

atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone 

Visi : 

" Mewujudkan pengadilan agama watampone yang agung " 

Misi : 

1. "Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparansi" 

2. "Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat" 

3. "Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien" 

4. "Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 

dan efisien" 

5. "Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku" 

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama 

dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan 

yang terkendali. 

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone 

menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan 

hukum. 

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh 

tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, 



65 

 

dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama 

yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan 

maupun pencari bantuan lainnya.4 

4. Daftar Nama-Nama Hakim & Karyawan Pengadilan Agama Watampone 

Klas 1A tahun 2019. 

Ketua : Drs. H. Pandi, S.H., M.H. 

Wakil Ketua : Dra. Hj. Muhadin., S.H.,M.H. 

Hakim : Dra. Hj. Andi Asni Hamzah, M.H. Dr. H. M. Hasby, M.H. 

  Dra. Hj. St. Masdanah Drs. Muslimin, M.H. 

  Drs. H. Abd. Samad Dra. St. Mahdianah. K.   

  Drs. Adaming, S.H., M.H. Dra. Hj. Husniwati 

  Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H. Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. 

  Dra. Nurmiati, M.H. Drs. Makmur, M.H. Drs.  

  H. Ramli Kamil, M.H. Drs. M. Tang, M.H. 

  Drs. Tayeb S.H., M.H. Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. 

  Drs. Kalimang, M.H. Drs. Abd. Rasyid, M.H. 

  Dra. Siarah, M.H.   

 Drs. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.  

 Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. 

  Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. 

  Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. 

 

                                                           

4Pengadilan Agama Watampone, “Visi dan Misi”,  Situs Resmi PA Watampone.  (10 Juni 
2019). 
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Kepaniteraan : 

        Panitera  : Kamaluddin, S.H., M.H. 

        Panitera Muda Permohonan : Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. 

        Panitera Muda Hukum : Drs. Jamaluddin Rahim 

        Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Munirah 

        Panitera Pengganti : Dra. Hunaena 

    Dra. Hj. Rosmini 

    Drs. Rustan, S.H. 

    Dra. Wakiah 

    Dra. St. Naisyah 

    Dra. Samsang 

    Bintang, S.H. 

    Dra. Nuraeni. 

    Siti Jamilah, S.H. 

    Haris, S.H., M.Sy. 

Jurusita / Jurusita Pengganti : Muhammad Suardi, S.H. 

    Muhammad Syahrani, S.H. 

    Ridmajayanti, S.Sos. 

    Heriawati, S.H. 

  Agustiawati, S.H. 

Kesekretarian : 

  Sekretaris: H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si. 

  Kasubbag Kepegawaian & Ortala : Hj. Asmah, S.H. 

  Kasubbag Umum & Keuangan : Nurhidayah, S.Ag. 
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  Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan : Maftukhah Mustafa, S.K 

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas 1 A 

Pada dasarnya dalam setiap kasus perceraian hakim harus mengetahui dan 

mendalami setiap permasalahan para pihak. Karena setiap kasus yang ada dalam 

persidangan itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi pertimbangan dan putusan 

hakim yang berbeda-beda pula. Begitupun halnya dengan kasus cerai talak, hakim 

harus mendalami permasalahan yang terjadi di dalamnya, baik itu sepenuhnya 

kehendak pihak suami atau ternyata memang istri yang menyebabkan perceraian 

tersebut. Demikianlah hal tersebut menjadi ranah pertimbangan hakim tersendiri 

untuk menyelesaikan kasus tersebut. 

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan haruslah memuat alasan 

dan dasar hukum. Alasan hakim yang dimaksud memuat argumentasi, analisis, atau 

pendapat hakim terkait dengan putusan tersebut khususnya mengenai cerai talak. 

Adapun dasar hukum memuat aturan atau dalil yang berkaitan dengan kasus ini, 

yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil 

dalam al-Qur’an, hadis, atau aturan lainnya. 

Dasar pertimbangan yang memuat alasan dan dasar putusan hakim dalam 

menangani kasus perceraian khususnya cerai talak dapat dilihat dari beberapa hal 

berikut: 

1. Alasan Perceraian 

Alasan perceraian merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk 

memutuskan suatu perkara cerai dikabulkan atau tidaknya. Alasan tersebut nantinya 

harus dibuktikan dengan alat bukti yang dihadirkan untuk menerangkan bahwa 
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alasan perceraian tersebut benar-benar terjadi sehingga suatu pernikahan sudah tidak 

dapat dipersatukan kembali.  

Terdapat beberapa alasan perceraian yang diajukan, namun menurut 

keterangan beberapa hakim secara umum alasan-alasan perceraian dalam kasus cerai 

talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A diantaranya: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau istri berselingkuh dengan laki-laki lain 

merupakan salah satu alasan suami mengajukan perceraian ke Pengadilan 

Agama Watampone. Hal ini sesuai dengan ayat 1 pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam. 

b. Istri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya merupakan salah satu 

alasan yang biasa digunakan oleh suami mengajukan perceraian, meskipun 

alasan ini tidak tertuang secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi 

apabila istri yang tidak melaksanakan kewajibannya secara sengaja maka 

dapat dikategorikan istri yang nusyuz, dan hakim membenarkan hal ini 

sebagai salah satu pertimbangannya dalam mengabulkan perceraian.  

c. Istri tidak mensyukuri penghasilan suami merupakan alasan perceraian yang 

umum diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Alasan tersebut tidak 

tertera jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, namun jika dipahami alasan 

tersebut dapat menimbulkan perselisihan dalam pernikahan yang sesuai 

dengan isi Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f. 

d. Istri nusyuz, dapat dimasukkan dalam berbagai kategori, baik itu istri yang 

berbuat zina, pemabuk, penjudi yang sesuai dengan huruf a pasal 116, 

meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas sesuai dengan huruf b 
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pasal 116, istri melakukan penganiayaan sesuai huruf d pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam, atau alasan lainnya yang tidak mendapat ridha dari suaminya. 

e. Istri yang cemburuan secara berlebihan, merupakan alasan yang biasa 

diajukan oleh pihak suami untuk menceraikan istrinya, karena hal ini dapat 

membuat suami tidak nyaman sehingga menimbulkan pertengkaran di antar 

keduanya. Namun hakim dituntut untuk menyelidiki perselisihan tersebut 

yang didasari dari alasan cemburuan, karena tidak selamanya cemburuan 

tersebut merupakan sikap istri yang berlebihan, adakalanya cemburuan 

tersebut memang didasari oleh pihak ketiga 

f. Istri mengidap penyakit yang susah disembuhkan, hal ini juga sesuai dengan 

isi Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf e. Alasan perceraian tersebut 

dibenarkan sebagai alasan dikabulkannya perceraian karena istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya tersebut. 

g. Sering terjadi perselisihan, hal ini dapat dilihat dari berbagai kondisi, dan 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f. 

h. Istri meninggalkan tempat kediaman bersama, hal ini juga sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b. 

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan-alasan yang biasa diajukan 

di Pengadilan Agama Watampone. Hal tersebut juga dijelaskan oleh beberapa hakim 

yang langsung menangani kasus cerai talak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu 

Nurmiati salah satu hakim di Pengadilan Agama Watampone. Ada berbagai macam 

alasan yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone, namun semua kembali 

sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang tertera pada PP No. 9 Tahun 1975 



70 

 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.5 

Jadi menurut hakim Nurmiati alasan perceraian yang diajukan begitu 

beragam namun secara umum sesuai dengan alasan perceraian yang tertera dalam PP 

No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut hakim lainnya 

yaitu Bapak Makmur. Alasan-alasan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas 1 A yaitu berbagai macam alasan, baik itu yang tertera sesuai 

dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, juga dapat dikaitkan 

dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.6 

Hakim tersebut mengungkapkan saat ini alasan perceraian tidak hanya 

terkait dengan apa yang tertera dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum 

Islam, namun juga dapat dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. Meskipun diketahui bahwa kedua UU tersebut terkait dengan 

pidana, namun apabila telah melanggar Undang-Undang yang tertera dalam kedua 

UU tersebut maka hakim di Pengadilan Agama dapat menjadikannya sebagai 

pertimbangan dalam menangani kasus perceraian. 

Bapak  Makmur kemudian menambahkan bahwa alasan perceraian juga dapat 

diajukan di luar peraturan yang ada dan hakim tidak boleh menolak perkara jika hal 

tersebut terjadi. Misalnya alasan perceraian yang diajukan oleh suami karena si istri 

sangat cemburuan terhadap suaminya dan suami tidak menyukai sikap istri tersebut. 

                                                           

5Nurmiati, (54 tahun) Hakim, Wawancara, Watampone, 6 Februari 2019. 

6Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 
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Intinya apapun alasan yang diajukan pasti ada masalah yang menyebabkan salah satu 

pihak tidak menyukai atau tidak terima perlakuan dari pihak lainnya. Hal tersebut 

meskipun tidak tertera dalam peraturan yang ada, namun hakim harus tetap 

menerima dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang disertai dengan 

pembuktian dalam setiap pengambilan keputusan.7 

Tambahan pandangan hakim tersebut menyimpulkan bahwa berbagai alasan 

dapat dijadikan sebagai sebab perceraian yang diajukan di Pengadilan baik itu yang 

tercantum jelas dalam undang-undang maupun alasan lainnya yang tidak tertera di 

dalamnya. Sesuai dengan isi pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa 

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Jadi meskipun alasan-

alasan yang diajukan tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang baik itu 

masalah kecil ataupun besar, hakim tidak boleh menolak alasan perceraian yang 

diajukan. Namun hal tersebut tidak dapat dipastikan nantinya akan diputuskan 

bercerai atau tetap menjadi suami istri. Semuanya akan dipertimbangkan oleh hakim 

ketika dalam persidangan. 

Setiap masalah yang timbul pasti ada hal yang menyebabkan pihak lain tidak 

menyukai atas sikap atau tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini pihak yang 

melakukan tindakan harus berusaha untuk merubah sehingga pihak lain merasa 

dihargai jika memang tindakan tersebut bernilai negatif atau mendatangkan 

mudharat, begitupun pihak lain berusaha untuk menerima dengan lapang dada atas 

tindakan tersebut jika memang perbuatan tersebut tidak mendatangkan kerugian 

                                                           

7Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 
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bagi keduanya, atau mencari cara agar pihak yang melakukan tindakan tersebut 

dapat merubahnya dengan jalan yang makruf. Jika sikap saling berusaha 

menyelesaikan setiap masalah dilakukan dengan jalan yang makruf maka 

kebahagiaan dalam perkawinan dapat terwujud, begitupun jika setiap perbuatan 

diselesaikan dengan sikap egois setiap pihak maka jalan menuju perceraian dapat 

terjadi. Jadi meskipun pihak keluarga atau pengadilan telah berusaha mendamaikan, 

jika kedua pihak tetap mempertahankan sikap egoisnya dan rasa ingin berpisah telah 

tertanam dalam diri keduanya, maka jalan mendamaikan sulit untuk diwujudkan.  

Sesuai dengan aturan yang tertera pada pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau melanggar UU No. 

23 Tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2014, dapat menjadi salah satu dasar hukum 

bagi hakim dalam memutuskan perkara cerai talak. Adapun alasan putusan hakim 

mengabulkan perkara cerai talak jika alasan-alasan pihak pemohon atau alasan 

bantahan dari termohon yang diajukan selama persidangan berlangsung menunjukan 

bahwa pernikahan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Namun 

sebaliknya jika alasan-alasan yang diajukan selama persidangan ternyata 

menunjukkan adanya kesempatan atau indikasi bagi keduanya untuk tetap 

mempertahankan pernikahan, maka majelis hakim akan menolak permohonan 

perceraiannya. 

2. Kedua Pihak Tidak Bisa Didamaikan 

Sebelum proses sidang perceraian, dilakukan usaha untuk mendamaikan 

dengan jalan mediasi. Di Pengadilan Agama keduanya akan dipanggil secara patut 

untuk menghadiri sidang mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan menunjuk 

seorang hakim sebagai mediator,  hakim tersebut akan berusaha membujuk keduanya 
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agar perceraian tidak terjadi. Jika ternyata proses mediasi berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak dan kembali rukun sebagai pasangan suami istri, maka hakim 

akan memutuskan menolak perkara tersebut. Dalam artian bahwa alasan perceraian 

yang diajukan sebelum adanya perdamaian dan telah diketahui oleh pihak lainnya, 

maka tidak dapat lagi diajukan dengan alasan yang sama jika sewaktu-waktu hendak 

mengajukan perceraian kembali. 

Jika hakim telah berusaha untuk mendamaikan, namun kedua belah pihak 

tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai, maka hakim tidak boleh 

memaksa keduanya untuk tetap mempertahankan pernikahnnya. Tugas hakim dalam 

sidang mediasi hanya berusaha membujuk dan memberi nasehat-nasehat yang patut, 

untuk selanjutnya menjadi hak kedua belah pihak, tetap menjadi suami istri atau 

memutuskan untuk bercerai. 

Salah satu pertimbangan hakim yang menjadi sebab dikabulkannya cerai 

talak ialah jika proses mediasi atau usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak 

dapat tercapai. Meskipun keduanya sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan 

sepakat untuk bercerai, usaha mendamaikan kedua belah pihak harus tetap dan selalu 

dilaksanakan dalam sidang perceraian, karena mempertahankan pernikahan ialah 

lebih baik daripada memutuskannya. 

Pentingnya mendamaikan kedua belah pihak dapat dilihat dalam proses kasus 

perceraian di pengadilan, khususnya dalam ruang lingkup Pengadilan Agama. 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi sidang perceraian di Pengadilan Agama 
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hanya dapat dilakukan jika telah berusaha didamaikan namun para pihak tetap 

menginginkan untuk bercerai. 

Jika proses mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka 

akan berlanjut ke proses sidang perceraian dengan pembacaan permohonan atau 

gugatan perceraian. Meskipun hakim tidak berhasil membujuk keduanya dalam 

sidang mediasi, namun selama sidang perceraian hakim tetap berusaha jika ada 

peluang untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Hal ini tercantum dalam pasal 

82 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa 

“selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap 

sidang pemeriksaan”. Jika sampai akhir persidangan keduanya sudah tidak dapat 

dipersatukan lagi, maka hakim dapat memutuskan pernikahannya dengan berbagai 

pertimbangan tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh seorang 

hakim di Pengadilan Agama. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan 

perceraian yakni jika antara suami istri sering terjadi perselisihan atau pertengkaran 

terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan lagi, bahkan hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil.8 

Berdasarkan pasal 65 dan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dapat menjadi dasar putusan hakim untuk berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak baik dalam mediasi maupun selama sidang 

perceraian. Hal inilah yang menjadi alasan putusan hakim bahwa jika usaha 

mendamaikan tidak berhasil dalam sidang mediasi bahkan di setiap sidang 

perceraian, maka hakim dapat memutuskan untuk menceraikan kedua belah pihak. 

Meskipun diketahui bahwa mempertahankan pernikahan itu suatu hal yang sangat 

                                                           

8Andi Hasni Hamzah, (57 Tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019.  
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baik, namun jika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan telah 

berusaha didamaikan dengan diberi nasehat-nasehat untuk mempertahankan 

pernikahannya, maka memutuskan ikatan pernikahan adalah suatu jalan terakhir 

yang dapat diputuskan oleh hakim. 

3. Pembuktian 

Setiap masalah yang diselesaikan dalam sidang di lingkup peradilan haruslah 

disertai dengan pembuktian. Hal ini dimaksudkan pembuktian merupakan sarana 

untuk mengetahui kasus yang diajukan memang benar-benar terjadi, meskipun 

adanya kebohongan mungkin saja terjadi. Hakim selain menggunakan pembuktian 

untuk meyakinkan kebenaran pada kasus tersebut, pembuktian juga membantu 

hakim untuk menganalisis setiap kasus agar mengeluarkan putusan yang sesuai 

dengan kebenaran bukti tersebut. 

Pembuktian yang dimaksud dalam kasus perceraian ini ialah untuk 

mendukung posita dalam permohonan yang diajukan. Jika alasan yang diajukan oleh 

pihak pemohon atau suami dalam kasus perceraian dapat membuktikan maka hakim 

dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan kehendak perceraiannya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim Dr. H. M. Hasby, M.H. bahwa 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak ialah alasan-alasan yang 

dikemukakan dapat dibuktikan oleh pihak suami. Begitupun sebaliknya jika suami 

ternyata tidak mampu membuktikan permohonan maka perceraian yang diajukan 

dapat ditolak oleh hakim.9 

Pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian tersebut haruslah dikemukakan 

oleh pihak suami untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya memang benar-

                                                           

9M. Hasby, (58 Tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 12 Februari 2019. 
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benar terjadi. Pembuktian itu harus tetap diungkapkan meskipun istri mengakui 

kebenaran dalil permohonan suami, karena perceraian merupakan perkara khusus 

maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan. 

Dalam sidang pembuktian pihak pemohonlah yang terlebih dahulu 

membuktikan permohonan yang diajukan. Jika pihak termohon dalam hal ini istri 

menyangkal atas alasan dan bukti permohonan yang diajukan, maka setelah itu pihak 

istri juga dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung pernyataannya. 

Pembuktian dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama itu secara umum 

dapat berupa alat bukti tertulis dan saksi. 

- Alat bukti tertulis adalah alat bukti berupa surat-surat penting atau dokumen 

resmi yang berasal dari pejabat yang berwenang, di antaranya alat bukti 

tertulis yang dapat diajukan dalam kasus perceraian ialah akta nikah sebagai 

akta autentik, perjanjian pra-nikah dalam bentuk dokumen yang 

mencantumkan dengan jelas jika terjadi pelanggaran dari perjanjian yang ada 

dapat mengajukan perceraian di Pengadilan, atau dokumen-dokumen yang 

berkaitan lainnya. Alat bukti tertulis akan diperiksa dan dirundingkan 

kembali oleh majelis hakim, contohnya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatatan Nikah akan diperiksa kembali identitas para pihak untuk 

membuktikan pernikahan tersebut telah dilakukan berdasarkan aturan yang 

berlaku, sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi 

Hukum Islam.  

- Saksi dalam sidang perceraian khususnya cerai talak ialah berupa keterangan 

dua orang saksi tentang peristiwa apa yang diketahui, dilihat, atau mereka 

yang terlibat langsung di dalam kasus tersebut. Saksi yang dihadirkan 
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haruslah memenuhi syarat formal yaitu dewasa dan telah disumpah, sesuai 

dengan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Keterangan yang diberikan oleh saksi-

saksi yang diajukan bersesuaian dan cocok antara satu dan dengan yang lain, 

sehingga memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg. Umumnya saksi yang 

dihadirkan dalam sidang perceraian merupakan keluarga yang juga telah 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak atau mengetahui bahwa kedua 

pihak telah berusaha disatukan kembali namun tidak berhasil. Contohnya 

ialah seseorang yang secara langsung melihat pertengkaran yang terjadi 

antara suami istri, yang mendukung dari posita yang tertera pada 

permohonan perceraian. Setelah para saksi memberikan keterangan di depan 

Pengadilan, hakim akan mempertimbangkan mengenai pernyataan dari saksi 

tersebut apakah berkaitan dengan apa yang dituntut atau tidak, karena tidak 

semua pernyataan saksi berasal dari apa yang mereka lihat atau mereka 

dengar langsung, kebanyakan pernyataan para saksi berdasarkan argumen 

sendiri. Selain itu keterangan para saksi juga dapat menjadi salah satu kunci 

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara tersebut 

untuk dikabulkan seluruh, sebagian atau justru tidak dikabulkan. 

Berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, 

pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, pasal 308 dan 309 R.Bg, atau aturan lain yang terkait 

dengan pembuktian, digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam pengambilan 

keputusannya. Jika setelah diadakan sidang pembuktian, dengan pertimbangan 

hakim bahwa posita yang ada dalam permohonan tersebut memang benar-benar 

terjadi dengan ditemukan fakta bahwa pernikahan tersebut sudah tidak lagi dalam 

kondisi rukun dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, maka akhir dari 



78 

 

penyelesaian kasus ini ialah lahirnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 

dan diikuti dengan adanya pengucapan ikrar talak.\ 

C. Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Nafkah Istri dalam Kasus Cerai 

Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A 

1. Pembebanan Nafkah 

Alasan perceraian merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam 

menentukan adanya pembebanan nafkah sebagai akibat dalam cerai talak. Ada 

berbagai macam alasan cerai talak yang dapat membebankan nafkah oleh suami 

kepada istrinya. Namun secara umum yang menjadi sebab dibebankan nafkah 

terhadap suami ialah istri yang diceraikan oleh suaminya tidak dalam kategori 

nusyuz.  Kategori nusyuz itu sendiri dapat berupa istri yang tidak taat terhadap 

suaminya, istri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas, istri yang bersikap 

kasar terhadap suaminya, dan lain-lainnya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh 

hukum Islam. Adapun konsep nusyuz menurut pandangan salah satu hakim, bahwa 

nusyuz ialah perbuatan istri yang tidak taat terhadap suaminya, dan pada dasarnya 

kategori nyusuz itu bersifat kasuistik. Contohnya istri yang meninggalkan suami. 

Tidak semua seorang istri yang meninggalkan suaminya dikategorikan sebagai istri 

yang nusyuz, jika sang istri yang meninggalkan suami karena alasan tidak tahan 

dengan sikap suami bahkan di dalamnya sering terjadi kekerasan dalam rumah 

tangga, hal ini berarti tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz, namun jika ternyata 

sang istri yang meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas atau istri berselingkuh, 

maka hal tersebut termasuk dalam kategori nusyuz. Jadi sebagai seorang hakim 
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haruslah mengetahui secara jelas setiap kasus untuk dapat mengkategorikan nusyuz 

atau tidaknya.10 

Menurut pandangan hakim Nurmiati, kategori nusyuz itu tidak dapat 

langsung disimpulkan hanya dengan melihat alasan perceraian yang diajukan, akan 

tetapi perlu mengetahui sebab-sebab yang menimbulkan alasan perceraian tersebut. 

Dari sebab-sebab itulah nantinya dapat diketahui seorang istri telah nusyuz atau 

tidak. Kemudian untuk mengetahui sebab-sebab perceraian maka hakim harus 

mendengar keterangan kedua belah pihak dan alat bukti yang diajukan. 

Adapun kategori nusyuz menurut Makmur, salah seorang hakim di 

Pengadilan Agama Watampone ialah pelanggaran yang dilakukan oleh istri terhadap 

suaminya atau perbuatan yang dilakukan oleh istri tanpa rida dari suaminya, 

misalnya istri pergi meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas dan ridha dari 

suaminya.11 

Hakim tersebut berpandangan bahwa yang termasuk dalam kategori nusyuz 

ialah perbuatan istri yang tidak mendapat rida dari suami dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh hukum Islam. Jadi tidak semua perbuatan harus mendapat rida 

suami, jika suami melarang istri dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah maka 

tidak ada larangan bagi suami untuk melanggarnya. 

Pandangan hakim Andi Hasni tentang kategori nusyuz ialah bilamana istri 

tidak taat kepada suami, contohnya istri sering keluar rumah atau meninggalkan 

tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, istri tidak mau mendengar nasehat 

                                                           

10Nurmiati, (54 tahun) Hakim, Wawancara, Watampone, 6 Februari 2019. 

11Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019.  
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suami dengan baik, atau lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang 

baik, dan lain-lain.12 

Pandangan beberapa hakim tersebut, memiliki pendapat yang sama secara 

makna. Intinya bahwa konsep nusyuz itu merupakan sikap istri yang tidak taat 

terhadap suami baik dari segi pelayanan, kesetiaan, menghormati suami sebagai 

pemimpin keluarga, ataupun hal lainnya yang tidak mendapat rida suami. Namun 

setiap perkara cerai talak, untuk menetapkan istri termasuk kategori nusyuz atau 

tidak menjadi pertimbangan hakim tersendiri setelah mendalami setiap kasus yang 

diserahkan kepadanya. Oleh karena itu hakim dituntut untuk teliti dalam 

mengungkap setiap masalah yang dihadapkan kepadanya, khususnya dalam 

penyelesaian cerai talak dan pembebanan nafkah istri. 

Beberapa alasan yang menyebabkan adanya pembebanan nafkah dapat dilihat 

dari beberapa kasus yang ditemukan oleh peneliti. Di antaranya kasus perginya 

seorang istri meninggalkan suami atau tempat kediaman bersama karena memang 

pada dasarnya sering terjadi perselisihan dan diketahui bahwa perginya istri 

disebabkan pihak suami yang mengusir istri tersebut. Maka hal ini tidak dapat 

dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Dalam kasus lain terdapat berbagai alasan 

perceraian yang diajukan oleh pihak suami untuk menceraikan istrinya, namun 

setelah diselidiki kasus tersebut justru suami yang memiliki hubungan dengan 

perempuan lain, ini berarti bahwa kehendak perceraian disebabkan oleh pihak suami 

yang memang bersalah dan oleh karena itu istri berhak atas nafkah sebagai akibat 

dari adanya perceraian tersebut. 

                                                           

12Andi Hasni Hamzah, (57 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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Perlu diketahui bahwa pada dasarnya nusyuz itu tidak hanya ditujukan 

kepada pihak istri saja, tetapi nusyuz juga dapat ditujukan bagi suami. Namun 

karena dalam pembahasan ini berkaitan dengan istri yang berhak atau tidaknya 

mendapat nafkah, maka untuk kategori nusyuz yang dimaksud dalam pembahasan 

ini ialah nusyuz tidaknya seorang istri. 

Dari konsep nusyuz tersebut dapat ditarik beberapa alasan yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah terhadap suami: 

a. Istri lalai dari kewajiban. Jika istri yang diceraikan oleh suaminya karena istri 

lalai dari kewajibannya dalam kategori nusyuz, maka istri tidak berhak atas 

nafkah dari suami yang akan menceraikannya. Akan tetapi tidak semua istri 

yang lalai dari kewajibannya dapat dikategorikan nusyuz. Istri dapat saja 

tidak menjalankan kewajibannya karena alasan sedang sakit, atau suami yang 

ternyata sudah selingkuh atau menikah dengan perempuan lain sehingga istri 

sudah tidak taat lagi terhadap suami ataupun alasan lainnya. Jadi pada 

intinya hakim setelah menyelediki kasus perceraian yang menyebabkan istri 

lalai dari kewajiban, jika penyebab lalainya seorang istri karena istri sendiri 

yang memang tidak taat terhadap suaminya dan termasuk kategori nusyuz, 

maka istri tidak berhak atas nafkah pasca perceraian, namun jika penyebab 

lalainya tersebut berasal dari tindakan atau perilaku dari pihak suami, maka 

istri masih berhak atas nafkah akibat perceraian. 

b. Istri berbuat zina. Menurut pandangan hakim secara umum istri dalam 

kategori ini tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya dikarenakan istri 

selain sudah tidak taat lagi terhadap suaminya, juga telah menghianati suami 

sebagai pasangan hidupnya. 
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c. Istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut. Alasan cerai istri 

meninggalkan suami menurut pandangan hakim tidak dibebankan nafkah jika 

istri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas atau dalam kategori nusyuz, 

dan diberikan nafkah jika istri meninggalkan suami karena perginya 

disebabkan oleh suaminya sendiri, misalnya suami yang menyuruh istri untuk 

pergi, ataupun alasan lainnya. Jadi pembebanan nafkah akibat alasan cerai 

istri meninggalkan suami, tergantung kepada apa yang menyebabkan istri 

meninggalkan suami. 

d. Istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Secara umum alasan 

perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri karena istri mendapat 

hukuman penjara itu sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama, dan hampir 

beberapa hakim yang berjabat saat ini di Pengadilan Agama Watampone  

tidak pernah menemui kasus cerai talak dengan alasan istri yang mendapat 

hukuman penjara. Namun jika hal ini terjadi, beberapa hakim 

mengungkapkan meskipun tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

istri, jika alasan istri masuk penjara tidak ada kaitannya dengan pihak suami 

dan juga ternyata pihak istri masih ingin hidup bersama suaminya maka istri 

masih berhak atas nafkah dari suami yang menceraikannya. Menurut empat 

mazhab, jika istri masuk penjara karena kesalahannya sendiri, maka hak 

nafkah dari suami akan gugur karena istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang istri dan hak suami tidak dapat terpenuhi.13 

Menurut pandangan penulis sendiri jika istri masuk penjara karena kesalahan 

yang tidak ada kaitannya dengan suami, maka tanggung jawab suami untuk 

                                                           

13Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 117. 
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menyerahkan nafkah tidaklah lagi menjadi wajib, karena hak yang harusnya 

diperoleh dari istri juga tidak dapat dilaksanakan, sehingga hal tersebut 

menjadi hak suami untuk memberikan nafkah atau tidak. Jadi dengan kata 

lain seorang istri yang masuk penjara masih punya hak untuk mendapatkan 

nafkah, tetapi tidak lagi menjadi wajib. 

e. Melakukan penganiayaan. Alasan cerai talak karena istri melakukan 

penganiayaan juga merupakan hal yang jarang terjadi khususnya Pengadilan 

Agama Watampone. Namun jika ini memang benar-benar terjadi dan menjadi 

alasan cerai talak yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama yang 

dibuktikan dengan bukti visum pemeriksaan dokter, maka pembebanan 

nafkah istri tidak dapat diberikan kepada seorang istri yang telah menganiaya 

suaminya sendiri. 

f. Istri mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban. 

Menurut pandangan beberapa hakim di Pengadilan Agama jika istri 

mendapat cacat badan atau penyakit yang berkepanjangan sehingga istri 

tidak dapat menjalankan kewajibannya dan kemudian diceraikan oleh 

suaminya karena alasan tersebut, maka istri berhak mendapat nafkah dari 

suami yang menceraikannya. Karena pada dasarnya jika cacat badan yang 

dialami tersebut bukan karena kehendaknya. 

g. Terjadi perselisihan terus-menerus. Suami yang mengajukan alasan 

perceraian karena sering terjadi perselisihan di antara keduanya, maka nafkah 

dapat dibebankan atau tidak tergantung penyebab perselisihan yang terjadi. 

Jika penyebab perselisihan dikarenakan istri nusyuz atau tidak taat terhadap 

suaminya, maka istri tidak berhak mendapat nafkah dari suami yang akan 
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menceraikannya. Namun jika penyebab perselisihan karena suami maka istri 

berhak mendapat nafkah suaminya tersebut. 

h. Istri murtad. Menurut pandangan hakim jika alasan perceraian yang diajukan 

oleh suami karena istri murtad, maka hakim memutuskan istri tidak berhak 

mendapat nafkah dari suaminya. Hal itu disebabkan karena dianggap sebagai 

pelanggaran berat atau menghianati sebuah perkawinan dengan berpindah 

agama yang dianut oleh suami. Menurut pandangan hukum Islam, seseorang 

yang menikah dan kemudian murtad dari agama Islam, pernikahannya akan 

batal demi hukum. 

2. Jenis Nafkah 

Berdasarkan hukum Islam di Indonesia yang tertera dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 149, terdapat beberapa macam nafkah atau pemberian bagi suami yang 

menceraikan istrinya. Di antaranya: 

a. Nafkah idah ialah nafkah yang diberikan suami kepada istri selama masa 

idahnya. Nafkah tersebut dapat berupa biaya hidup atau tempat tinggal, namun 

umumnya yang ditetapkan hakim di Pengadilan Agama Watampone hanyalah 

berupa biaya hidup selama masa idah tersebut, untuk tempat tinggal hakim 

jarang memutuskan pemberian tempat tinggal bagi istri selama masa idahnya 

selain karena biaya yang tidak sedikit jika harus memberikan tempat tinggal 

yang berbeda, juga hakim berpandangan jika suami istri masih dalam satu tempat 

tinggal maka dianggap perkawinannya masih dalam keadaan baik-baik saja dan 

tidak patut untuk diceraikan. Dalam masa idah pada dasarnya suami masih 

memiliki hak untuk rujuk terhadap mantan istrinya dengan adanya nafkah yang 

diberikan selama masa idah tersebut. Masa idah tersebut yang dimaksud ialah 3 
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kali suci atau 90 hari bagi yang tidak haid. Nafkah idah menurut Hakim 

Makmur, diberikan jika istri diceraikan tidak dalam kategori nusyuz atau tidak 

ditalak ba’in, dan tidak dalam keadaan hamil. Hakim tersebut berpandangan 

besar jumlahnya nafkah idah yang diberikan ditentukan berdasarkan penghasilan 

suami.14 Hakim M. Tang menambahkan bahwa nafkah tersebut dapat diminta 

oleh pihak istri itu sendiri, atau ditetapkan berdasarkan ex officio hakim.15 

b. Mut’ah ialah suatu pemberian suami sebagai bentuk hiburan bagi istri yang 

diceraikan. Pemberian tersebut dapat berupa uang ataupun benda, namun dalam 

prakteknya di Pengadilan Agama Watampone kebanyakan hakim membebankan 

dalam bentuk uang. Hakim Makmur, berpandangan bahwa mut’ah diberikan 

berdasarkan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh suami, bukan berdasarkan 

penghasilannya.16 Hakim M. Tang mengungkapkan bahwa seorang istri yang 

diceraikan oleh suaminya meskipun dalam kategori nusyuz tetap mendapatkan 

mut’ah, hal ini disebabkan mut’ah hanya sebagai bentuk pemberian bagi istri 

yang diceraikan oleh suaminya berdasarkan harta yang dimilikinya.17 Pandangan 

Hakim Andi Hasni Hamzah mengenai mut’ah merupakan suatu pemberian oleh 

suami kepada mantan istrinya yang dapat diberikan ataupun tidak sesuai dengan 

keadaan atau kesanggupan suami, karena hanya merupakan pemberian (kenang-

kenangan dari suami kepada mantan istrinya).18 Jadi Alasan apapun yang 

diajukan suami untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, 

                                                           

14Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 

15M. Tang, (60 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 

16Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 

17M. Tang, (60 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 

18Andi Hasni Hamzah, (57 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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meskipun istri dalam kategori nusyuz, tidak menutup kemungkinan mut’ah akan 

tetap diberikan bagi istri yang hendak diceraikan. Begitupun jika istri meminta 

sesuatu namun suami tidak memiliki apapun yang patut untuk diberikan, maka 

mut’ah tidak dapat diberikan kepada istri.  

c. Nafkah madliyah atau yang lebih dikenal nafkah lampau yaitu nafkah terhutang 

yang belum diberikan oleh suami kepada istrinya selama hidup sebagai suami 

istri yang sah. Menurut hakim Makmur, nafkah yang tidak diberikan oleh suami 

kepada istrinya ketika dalam keadaan mampu dan dalam kondisi yang rukun.19 

Mampu yang dimaksud ketika suami memiliki penghasilan kemudian tidak 

melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri sementara 

keduanya dalam kondisi yang baik layaknya suami istri pada umumnya. Menurut 

hakim Andi Hasni Hamzah, nafkah ini dapat diberikan jika istri yang diceraikan 

tidak dalam kategori nusyuz.20 Namun jika pihak suami bersedia memberikan 

nafkah tersebut meskipun istri dalam kategori nusyuz maka nafkah tersebut 

dapat diberikan. Jika istri tidak menjalankan kewajibannya karena pihak suami 

yang meninggalkan istri maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim 

bahwa istri masih berhak atas nafkah tersebut. Nafkah madliyah dapat diberikan 

jika tuntutan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang suami telah melalaikan 

kewajibannya dalam jangka waktu tertentu atau pihak suami mengakui atas 

kelalaian dari kewajibannya tersebut. Jumlah nafkah madliyah dapat ditentukan 

berdasarkan penghasilan suami setiap bulannya dalam pertimbangan hakim 

tersendiri. Pada umumnya nafkah madliyah diajukan oleh pihak istri sendiri 

                                                           

19Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 

20Andi Hasni Hamzah (57 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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dengan jumlah yang diinginkan, dan kemudian dalam pertimbangan hakim 

disesuaikan dengan jumlah penghasilan atau kesanggupan pihak suami. Menurut 

pandangan hakim M. Tang, nafkah madliyah tidak diberikan jika tidak diminta 

oleh pihak istri sendiri, karena hakim dalam beracara di muka sidang bersifat 

ultra petita peltrum, artinya bahwa hakim dilarang mengabulkan sesuatu yang 

tidak diminta atau melebihi permintaan oleh para pihak.21 

3. Jumlah Nafkah 

Mengenai jumlah nafkah pada umumnya istri dapat mengajukan gugatan 

rekonvensi untuk meminta sejumlah nafkah pasca perceraian. Dan hakim akan 

langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan 

nafkah yang diminta. Jika suami menyanggupi atau kedua pihak sepakat dengan 

jumlah tertentu, hakim dapat memutuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. 

Namun jika ternyata suami tidak mampu atau tidak ingin menyanggupi tuntutan 

tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh hakim Andi Hasni bahwa jika istri 

meminta sejumlah nafkah sebelum diceraikan, hakim akan terlebih dahulu 

menanyakan kepada suami “bagaimana dengan tuntutan nafkah istri apakah saudara 

sanggup atau tidak”. Jika suami menyatakan tidak sanggup disitulah hakim 

mempertimbangkannya dengan melihat penghasilan atau pekerjaan suami. Dan jika 

istri menerima sesuai dengan kesanggupan suami maka tidaklah menjadi masalah 

dan hakim akan memutuskan sesuai dengan kesanggupan suami tersebut. Akan 

                                                           

21M. Tang, (60 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 
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tetapi jika ternyata istri tetap pada tuntutannya, maka semua putusannya akan 

diserahkan kepada hakim dengan tidak memihak baik kepada istri maupun suami.22 

Jadi berapapun yang diminta oleh istri jika suami menyanggupi atau jika istri 

menerima sesuai dengan kesanggupan suami, maka hakim tidak perlu 

mempertimbangkan hal lainnya dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut. Akan 

tetapi jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak baik itu suami yang tidak 

mampu untuk memenuhi nafkah yang diminta ataupun istri yang tetap 

mempertahankan tuntutannya, maka untuk memutuskan berapa besar yang harus 

dibayar oleh pihak suami, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam 

memutuskannya. 

Hakim Tayeb mengungkapkan contoh 3 kategori nafkah yang diajukan oleh 

istri yaitu putusan A membebankan secara menyeluruh permintaan nafkah istri, 

putusan B membebankan sebagian dari permintaan istri, dan putusan C tidak 

mengabulkan sama sekali permintaan istri. Putusan A, pertimbangan hakim dalam 

membebankan nafkah secara keseluruhan karena misalnya suami memiliki 

kemampuan atau penghasilan yang banyak dan istri tidak memiliki tanda-tanda telah 

menyeleweng atau selama ini taat terhadap suaminya, meskipun pengakuan suami 

ternyata tidak menerima atas permintaan tersebut, namun hakim dapat 

mempertimbangkan penghasilan dan taatnya seorang istri untuk mengabulkan 

permohonan nafkah yang diajukan secara keseluruhan. Putusan B, pertimbangan 

hakim mengabulkan sebagian karena meskipun istrinya taat namun ternyata dilihat 

dari penghasilan suami yang tidak menetap atau terbatas, maka hakim hanya dapat 

mengabulkan sebagian. Putusan C, setelah mendalami kasus perceraiannya tarnyata 

                                                           

22Andi Hasni Hamzah, (57 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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istri termasuk kategori nusyuz atau misalnya berselingkuh, maka hakim tidak perlu 

mempertimbangkan lagi seberapa banyak jumlah nafkah yang bisa diterima, karena 

syarat utama mendapatkan nafkah ialah istri yang tidak nusyuz.23 

Tiga kategori atau contoh yang diungkapkan oleh hakim tersebut di atas 

menunjukkan bahwa ada 2 hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menentukan pembebanan nafkah yaitu dalam hal istri tidak termasuk kategori 

nusyuz dan pertimbangan berdasarkan penghasilan suami. Semua itu 

dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baik itu keinginan 

dari istri atau suami yang tidak mau memenuhi permintaan istri. Namun jika salah 

satu pihak tidak keberatan atas permintaan pihak lainnya, baik itu pihak suami yang 

mau mengabulkan permintaan istri asal perceraian terjadi atau istri yang ikhlas jika 

suami hanya memberikan sebagian atau tidak mengabulkan sama sekali dari 

permintaan nafkah yang diajukan, maka tidak perlu adanya pertimbangan hakim 

untuk menentukan jumlah nafkah yang diajukan. 

Selain dari permintaan istri, pembebanan nafkah juga dapat ditetapkan 

berdasarkan ex officio hakim atau hakim karena jabatannya dapat menentukan 

pembebanan nafkah bagi suami yang menceraikan istrinya. Pembebanan nafkah 

berdasarkan ex officio hakim menurut hakim Tayyeb, mengungkapkan bahwa 

pembebanan nafkah istri berdasarkan ex officio hakim ditentukan setelah mendalami 

fakta-fakta dan latar belakang perceraian tersebut. Jika ternyata istri dalam kondisi 

yang membutuhkan dan selama hidup rukun istri tidak pernah menyeleweng 

berdasarkan peraturan yang ada, maka istri berhak mendapatkan nafkah tersebut.24 

                                                           

23Tayeb, (53 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 

24Tayeb, (53 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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Pembebanan nafkah berdasarkan ex officio hakim diputuskan jika ternyata 

istri tidak meminta sejumlah nafkah ketika hendak diceraikan, sementara istri 

memang membutuhkan dan tidak dalam kategori nusyuz. Pada umumnya ex officio 

hakim mengenai pembebanan nafkah dapat berupa nafkah idah, mut’ah, atau biaya 

hadhanah. Untuk nafkah madliyah biasanya diajukan pihak istri, karena yang 

mengetahui berapa lama tidak diberi nafkah ialah istri itu sendiri. Karena hakim 

dalam lingkup Peradilan Agama itu bersifat pasif, maka hakim tidak diharuskan 

untuk meminta sejumlah pembebanan nafkah madliyah yang dahulunya belum 

diberikan, kecuali jika istri yang memberitahu dan meminta nafkah tersebut. 

Perlu juga dipahami bahwa penetapan pembebanan nafkah istri dalam kasus 

cerai talak haruslah dihadiri oleh pihak istri sendiri ketika sidang perceraian 

berlangsung. Hal ini dikarenakan hakim tentunya harus melihat dan mengetahui 

kondisi istri yang memang membutuhkan atau tidaknya. Hakim tidak mungkin 

membebankan nafkah kepada suami untuk istrinya, yang tidak diketahui kondisi istri 

sesungguhnya, maka kehadiran pihak istri sangat diperlukan untuk itu. 

Penetapan pembebanan nafkah menurut hakim Tayyeb ialah sebagai berikut 

yang pertama melihat kondisi sosiologis suami yang memungkinkan, yang kedua 

kondisi mantan istri dan anak memang memerlukan biaya, dan yang ketiga orientasi 

perekonomian setiap tahunnya mengalami perkembangan. 25 

Pandangan hakim tersebut menjelaskan bahwa ada 3 hal yang diperhatikan 

setiap hakim dalam menentukan pembebanan nafkah yaitu:  

1. Kondisi sosiologis suami berupa kesanggupan suami untuk memenuhinya 

baik itu penghasilan atau kekayaan yang dimilikinya. 

                                                           

25Tayeb, (53 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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2. Kondisi mantan istri yang memang memerlukan dan tidak dalam kategori 

nusyus, dan anak yang mendapat biaya pemeliharaan hingga dewasa, sesuai 

pasal 105 huruf c dan pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

3. Nafkah anak merupakan nafkah yang akan terus diberikan kepada anak 

hingga dewasa, maka nafkah tersebut akan terus bertambang setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan setiap tahun nilai rupiah atau kebutuhan yang 

makin meningkat, maka biaya pemeliharaan akan bertambah tiap tahunnya 

dari penetapan jumlah nafkah anak yang ditetapkan. 

Jumlah nafkah dari setiap pembebanan yang ditetapkan oleh hakim di 

Pengadilan Agama secara umum dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut: 

a. Penghasilan 

Penghasilan merupakan hal yang paling utama dalam pertimbangan 

hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang dibebankan. Menurut hakim H. 

M. Tang “pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah ialah take 

home pay atau yang disebut dengan penghasilan suami perbulannya”.26 

Begitupun dengan pandangan hakim Andi Hasni bahwa pertimbangan hakim 

dalam menentukan jenis dan jumlah nafkah dapat dilihat dari pekerjaan 

suami, apakah penghasilannya mencukupi keinginan istri atau tidak, 

tergantung dari kemampun suami. Misalnya suami sebagai kontarktor wajar 

saja dibebankan nafkah yang agak tinggi, tetapi jika suaminya hanya sebagai 

seorang petani atau nelayan yang mempunyai pekerjaan yang terbatas dan 

                                                           

26M. Tang, (60 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 
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penghasilan yang tidak tetap tentu hakim menilai dengan memberikan sesuai 

kemampuan suami.27 

Hakim M. Hasbi juga mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam 

menentukan jumlah pembebanan nafkah hakim selalu mempertimbangkan 

sesuai dengan kepatutan yaitu pekerjaan atau kemampuan suami, contohnya 

jika istri meminta dalam jumlah yang banyak namun pihak suami mempunyai 

penghasilan yang sangat terbatas, maka hakim akan selalu 

mempertimbangkan berdasarkan penghasilan tersebut.28 Jadi penghasilan 

suami yang diperoleh tiap bulannya akan diperhitungkan sebagai dasar 

pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah yang ditetapkan, 

karena misalnya meskipun istri meminta dalam jumlah yang banyak dan 

ternyata diluar kemampuan suami, kemudian hakim mengabulkannya maka 

kemungkinan besar putusan itu sulit dilaksanakan oleh pihak suami, 

sementara tujuan adanya putusan hakim ialah untuk dilaksanakan. 

Hal ini juga sejalan dengan potongan dalam firman Allah QS al-

Baqarah/2: 286 

ُ �يكَُلِّفُ �لاَ  َّAوسُْعَهَا�إلاَِّ �نفَْسًا�����  
 

Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan karena kesanggupannya 
…29 

                                                           

27Andi Hasni Hamzah, (57 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 

28M. Hasbi, (58 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 12 Februari 2019. 

29Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 49. 
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Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak memberi cobaan atau 

ujian melainkan kesanggupannya. Dalam kaitannya dengan kasus ini bahwa 

Allah menghendaki tidak membebankan setiap suami untuk memberikan 

nafkah melainkan sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya, baik itu 

nafkah istri yang masih dalam hidup rukun atau nafkah bagi suami yang 

hendak menceraikan istrinya. 

b. Kebutuhan 

Setelah diketahui penghasilan pihak suami, hal kedua yang menjadi 

pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan-

kebutuhan yang dimaksud ialah berupa biaya yang wajar dalam kehidupan 

sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu 

tertentu dan atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa idahnya. 

Kebutuhan suami juga perlu diperhitungkan, karena ditakutkan jika putusan 

hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami 

setelah memenuhi nafkah yang yang dimaksud tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah, maka 

putusan hakim tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu 

sendiri. Hakim M. Tang mengungkapkan bahwa “Hakim dalam 

mempertimbangkan jumlah nafkah lebih kepada kebutuhan daripada 

permintaan.” Jadi hakim pada umumnya menentukan jumlah nafkah 

ditentukan berdasarkan penghasilan yang dikurangi kebutuhan masing-

masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat 

dilaksanakan tanpa merugikan kedua pihak. 
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D. Pertimbangan Hakim dalam Penyerahan Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di 

Pengadilan Agama  Watampone Kelas 1 A 

Setelah mengetahui jenis dan jumlah nafkah yang ditetapkan oleh hakim, 

maka yang menjadi masalah saat ini waktu penyerahan nafkah tersebut. Proses 

penyerahan tersebut apakah harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar atau 

diserahkan di luar sidang perceraian. Jika harus diserahkan sebelum sidang ikrar 

talak apakah memang dapat dilaksanakan oleh para pihak atau putusan tersebut 

malah tidak dapat dilaksanakan. 

Penyerahan nafkah istri dalam kasus cerai talak pada awalnya hanya 

dilaksanakan di luar penyelesaian kasus cerai talak atau dengan jalan eksekusi. 

Meskipun tertera dalam putusan namun penyerahannya di luar persidangan atau 

setelah perceraian pihak suami tidak memberikan nafkah apapun kepada istri, maka 

istri dapat mengajukan eksekusi untuk mendapatkan haknya tersebut. Namun setelah 

adanya PERMA 03 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum yang kemudian muncul SEMA 01 tahun 2017, memberi 

aturan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka 

pembebanan nafkah dicantumkan dalam amar putusan dan penyerahannya dilakukan 

sesaat sebelum ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas nafkah yang dibayar 

tidak pada saat itu. 

Beberapa hakim di Pengadilan Agama juga menerapkan aturan tersebut, 

bahwa jika memang istri setelah dilihat kasusnya tidak termasuk kategori nusyuz, 

maka pembebanan nafkah yang telah ditetapkan berdasarkan penghasilan dan 

kebutuhan para pihak, harus diserahkan sebelum ikrar talak. Hal itu juga tentunya 

didasarkan dari beberapa pertimbangan hakim. Meskipun aturan tersebut telah ada, 
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namun pada dasarnya hakim selalu memutuskan berdasarkan apa yang dianggapnya 

memberi putusan yang terbaik, yang disertai dengan pertimbangan hukum yang 

mendukung putusan tersebut. Demikian halnya dengan pelaksanaan penyerahan 

nafkah, hakim dengan berbagai pertimbangannya dapat menetapakan penyerahan 

nafkah istri sebelum atau sesudah ikrar talak. 

Hakim Makmur mengungkapkan bahwa pada dasarnya setiap putusan itu jika 

ada pembebanan nafkah, tidak harus diberikan saat sebelum ikrar talak. Tetapi 

apabila dalam putusan itu mengamanatkan penyerahan nafkah itu harus sebelum 

ikrar talak maka harus dibayar pada saat sebelum ikrar talak, tetapi jika dalam 

putusan tidak menerangkan harus membayar sebelum ikrar talak, maka penyerahan 

nafkah tersebut kapan saja bisa dilakukan.30 

Pandangan hakim tersebut mengungkapkan bahwa tidak semua kasus dalam 

cerai talak ketika ada pembebanan nafkah harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak, 

tetapi jika dalam amar putusan pembebanan nafkah harus dibayar sebelum ikrar 

talak, maka putusan tersebut juga harus dilaksanakan. Namun tidak semua hakim 

menerangkan dalam amar putusan penyerahan nafkah sebelum ikrar talak. Meskipun 

tidak menerangkan secara jelas, tetapi beberapa hakim tetap mengharuskan 

pembayarannya sebelum ikrar talak. 

Dr. H. M.  Hasby, M.H., salah satu hakim di Pengadilan Agama Watampone 

menjelaskan bahwa meskipun seorang suami diperintahkan untuk membayar nafkah 

pada saat ikrar talak, tetapi jika suami tersebut tidak dapat membayar maka ikrar 

                                                           

30Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 



96 

 

talak tetap dapat dilaksanakan, karena tidak ada dasar hakim untuk menahan 

pengucapan ikrar talak dengan alasan nafkah tidak dibayar pada saat ikrar talak.31 

Hakim Nurmiati juga mengungkapkan bahwa jika hakim telah menentukan 

jumlah nafkah dan tertera dalam amar putusan maka dapat diberikan saat sebelum 

ikrar talak atau setelahnya di luar sidang perceraian jika memang dengan melihat 

kondisi suami yang tidak bisa memenuhinya. Namun jika ternyata tidak dibayar 

setalah perceraian maka istri dapat mengajukan eksekusi.32 

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tersebut secara tidak langsung 

menentukan penyerahan nafkah berdasarkan kondisi tertentu setiap kasus. Jika 

penyerahan nafkah istri tidak dapat dilaksanakan pada saat sidang ikrar talak, maka 

masih ada jalan melalui eksekusi untuk mendapatkannya. 

Jadi secara umum ada 2 bentuk penyerahan nafkah istri dalam kasus cerai 

talak: 

1. Penyerahan nafkah sebelum ikrar talak, atau pada hari sidang pengucapan 

ikrar talak. 

Pada saat perkara cerai talak telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan 

menceraikan kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dengan sidang ikrar talak. 

Jika ada pembebanan nafkah maka penyerahannya dapat dilakukan pada hari sidang 

ikrar talak. 

Alasan hakim membebankan seorang suami untuk menyerahkan nafkah 

sebelum ikrar talak, menurut hakim M. Hasby bahwa pandangan hakim agar istri 

                                                           

31M. Hasbi, (58 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 12 Februari 2019. 

32Nurmiati, (54 tahun) Hakim, Wawancara, Watampone, 6 Februari 2019. 
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tidak menjadi korban keadilan, maka hakim ketika memberikan putusan 

mengharuskan suami membayar nafkah sebelum pengucapan ikrar talak.33 

Maksud korban keadilan menurut hakim tersebut, bahwa jika suami 

membayar pembebanan nafkah di luar Pengadilan ditakutkan suami lari dari 

tanggung jawab dan istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oleh karena 

itu hakim membebankan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak selain keinginan 

suami terkabul untuk menceraikan istrinya, juga istri mendapatkan haknya setelah 

dicerikan oleh pihak suami. 

Hakim pada dasarnya dalam setiap pengambilan keputusan selalu 

mempertimbangkan 3 hal yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penyelesaian nafkah istri dalam kasus cerai 

talak juga selalu mempertimbangkan 3 hal yang dimaksud. Di antaranya menurut 

Hakim Makmur mengungkapkan bahwa nilai kemanfaatan mengenai pembebanan 

nafkah ialah adanya penyerahan nafkah yang harus diberikan sebelum ikrar talak. 

Hal itu dilakukan karena jika penyerahan nafkah diberikan pada saat adanya 

eksekusi, sementara biaya eksekusi yang sangat mahal dan pembebanan nafkah yang 

tidak begitu banyak, maka hakim berpandangan bahwa pembayaran nafkah ini lebih 

baik diserahkan sebelum ikrar talak. Maka untuk nilai kepastian hukumnya, 

pembebanan nafkah dicantumkan dalam amar putusan sehingga putusan dapat 

dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena ditakutkan suami yang masih mempunyai 

tanggung jawab untuk memberikan nafkah setelah perceraian, mangkir dari 

tanggung jawab tersebut. Dan untuk melihat nilai keadilan dari putusan tersebut 

                                                           

33M. Hasbi, (58 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 12 Februari 2019. 
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maka hakim mengabulkan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan istri juga 

berhak untuk dikabulkan atas nafkah yang telah ditetapkan.34 

Hal itu menunjukkan bahwa yang menjadi alasan hakim untuk memutuskan 

pembebanan nafkah harus diserahkan sebelum ikrar talak yaitu karena adanya nilai 

kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Oleh karena itu jika 

putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka tujuan 

hukum Islam itu sendiri untuk mencapai maslahat dapat terwujud. 

Sementara menurut pandangan hakim Tayyeb bahwa pembayaran nafkah 

sebelum ikrar talak merupakan bukan sebagai syarat hukum, artinya jika nafkah 

tidak dipenuhi maka pengucapan ikrar talak tetap dilakukan, karena pembayaran 

nafkah itu bukan sebagai syarat hukum. Posisi pembayaran nafkah itu sebagai 

dampak hukum, artinya setelah ikrar talak itu nafkah baru dapat dipenuhi. Namun 

alasan hakim memerintahkan untuk memenuhi nafkah istri dibayar sebelum ikrar 

talak, karena ditakutkan suami lari dari tanggung jawab, sementara istri dalam 

kondisi yang membutuhkan. Oleh karena itu pembeban nafkah diberikan sebagai 

realisasi adanya rasa keadilan bagi pihak istri yang diceraikan.35 

Pandangan hakim tersebut menjelaskan bahwa memang dimungkinkan untuk 

menceraikan tanpa harus dibayar nafkah pada saat ikrar talak, karena pembayaran 

nafkah bukan sebagai syarat hukum adanya ikrar talak, akan tetapi jika pembebanan 

nafkah merupakan syarat hukum maka haruslah dipenuhi terlebih dahulu, barulah 

kemudian dapat diikrarkan. Setelah itu adanya pembebanan nafkah diberikan 

sebelum ikrar talak karena didasarkan adanya sifat keluwesan bagi hakim untuk 

                                                           

34Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 

35M. Hasbi, (58 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 12 Februari 2019. 
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menetapkan suau perkara berdasarkan apa yang dianggap memberi rasa keadilan 

bagi pihak-pihak yang berperkara. Jadi hakim juga dapat menetapkan pembayaran 

nafkah sebelum ikrar talak, dikarenakan beberapa pertimbangan tertentu. 

Pada saat sidang pengucapan ikrar talak, nafkah untuk istri yang akan 

diceraikan dibawa oleh suami diberikan dan kemudian pengucapan ikrar talak 

diucapkan. Namun jika ternyata pada hari sidang pengucapan ikrar talak suami tidak 

membawa uang atas nafkah tersebut, menurut hakim Makmur bahwa Hakim tidak 

memberikan kesempatan untuk mengucapkan ikrar talak sampai ia memenuhi nafkah 

tersebut, karena hal itu telah dicantumkan dalam amar putusan, dan oleh karena itu 

hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan pihak suami untuk 

mengumpulkan pembebanan nafkah tersebut hingga 6 bulan lamanya.36 

Hal ini menunjukkan bahwa jika suami tidak mampu menyerahkan sejumlah 

nafkah yang ditetapkan oleh hakim, maka hakim menunda sidang ikrar talak hingga 

6 bulan lamanya. Dalam jangka waktu tersebut jika pembebanan nafkah yang 

dimaksud telah terkumpul, pihak suami dapat melaporkan ke pengadilan untuk 

menetapkan hari sidang ikrar talak. 

Jika selama 6 bulan tersebut pihak suami tidak datang ke pengadilan untuk 

melapor atas kesiapan nafkah yang dibebankan, maka setelahnya perkara tersebut 

dianggap gugur. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh hakim Andi Hasni, jika dalam 

waktu 6 bulan ternyata suami tidak datang menghadap di Pengadilan maka sidang 

pengucapan ikrar talak tidak dilaksanakan dan putusan hakim menyatakan perkara 

tersebut tidak berkekuatan hukum lagi dan perkara tersebut kembali menjadi mentah 

                                                           

36Makmur, (56 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 7 Februari 2019. 
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karena tidak terjadi perceraian diamana keduanya tetap menjadi suami istri yang 

sah.37 

Menurut hakim Andi Hasni perkara tersebut kembali menjadi mentah atau 

dengan kata lain penetapan perceraian tersebut telah gugur, sesuai dengan uu no. 7 

tahun 1989 pasal 70 ayat 6, termasuk gugurnya nafkah yang telah ditetapkan. Jika 

putusan atau penetapan tidak dapat dijalankan oleh masing-masing pihak, maka 

hakim akan kembali pada peraturan yang ada. Sebagaimana halnya dengan 

penetapan nafkah istri pasca perceraian, jika hakim telah menetapkan jumlah nafkah 

tertentu dan pembayaran harus diserahkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak, 

sementara penetapan tersebut tidak dapat dijalankan dan bahkan telah ditunda 

selama 6 bulan lamanya, maka hakim berdasarkan undang-undang memutuskan 

untuk menggugurkan penetapan tersebut. 

Jika suatu putusan atau penetapan perceraian telah dinyatakan gugur, maka 

putusan atas perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi dengan alasan perceraian 

yang sama oleh pihak yang mengajukan sebelumnya. Begitu halnya dengan 

penetapan cerai talak, jika penetapan tersebut telah dinyatakan gugur oleh hakim, 

maka suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan cerai yang sama. 

Diketahui bahwa meskipun perceraian sebagai suatu yang halal namun 

dibenci oleh Allah, namun jika suami istri sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan 

tidak ada lagi kebahagiaan di antara keduanya sebagaimana tujuan perkawinan, serta 

apabila dibiarkan akan menimbulkan kemudharatan, maka hukum Islam 

membenarkan jika perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh.  

                                                           

37Andi Hasni Hamzah, (57 tahun), Hakim, Wawancara, Watampone, 18 Februari 2019. 
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Hal inilah yang menjadi kegelisihan jika diantara keduanya sudah tidak dapat 

dipersatukan lagi, sementara hakim di pengadilan telah menyatakan gugur atas 

perceraian yang diajukan. Begitupun hukum Islam juga telah membenarkan jika 

sudah tidak dapat mewujudkan keharmonisan di antara keduanya, maka Islam 

membolehkan untuk menempuh jalan perceraian, bahkan dapat menjadi wajib jika 

itu menimbulkan kerugian yang berat di antara keduanya. 

Pihak suami yang telah berusaha untuk menempuh jalan perceraian secara 

baik di pengadilan agama, namun karena pembebanan nafkah yang tidak dapat 

dipenuhinya, sehingga tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya secara resmi di 

Pengadilan Agama. Di samping itu pihak istri selain tidak mendapat nafkah baik itu 

nafkah sebagai istri yang sah atau nafkah pasca perceraian jika diceraikan, juga 

status sebagai istri yang sah secara hukum namun tidak mendapat perlakuan yang 

patut sebagai seorang istri. 

Pihak suami istri yang kembali menjadi pasangan yang sah namun tidak 

dapat menjalankan kehidupan rumah tangga layaknya suami istri pada umumnya, 

akan mengalami kerugian bagi keduanya. Keduanya sulit menemukan kebahagiaan 

masing-masing karena terkendala oleh status yang mengikat mereka, yang 

sebenarnya baik bagi pasangan suami istri yang hidup rukun, namun tidak bagi 

pasangan suami istri yang sudah tidak ada keharmonisan dari keduanya dan sulit 

kembali untuk membangun sebuah rumah tangga seutuhnya. 

Berdasarkan hal tersebut, jika suami istri ternyata sudah tidak dapat bersatu 

lagi, sementara penetapan cerai talak yang diajukan suami telah gugur, maka untuk 

mendapatkan kepastian hukum dari status perceraiannya, maka pihak suami atau 

istri dapat mengajukan perceraian kembali. Jika pihak suami yang mengajukan 
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perceraian kembali, maka suami tidak dapat menggunakan alasan yang sama dalam 

permohonan perceraiannya, dan jika pihak istri yang mengajukan cerai gugat ke 

Pengadilan Agama setempat, maka istri tidak dapat meminta kembali nafkah yang 

telah diputuskan oleh hakim pada perkara cerai talak sebelumnya, karena telah gugur 

bersamaan dengan putusan cerai talak. Pada dasarnya hal ini lebih baik daripada 

hidup dalam keterikatan status yang sudah tidak dapat dipersatukan kembali. 

2. Melalui jalur eksekusi. 

Penuntutan hak melalui jalur eksekusi merupakan salah satu jalan yang dapat 

ditempuh di Pengadilan bagi pihak-pihak yang belum mendapatkan haknya. 

Begitupun mengenai pembebanan nafkah istri pasca perceraian, jika penyerahan 

nafkah yang ditentukan oleh hakim tidak diberikan saat sidang perceraian, maka 

dapat dilakukan melalu jalur eksekusi. Penyerahan nafkah istri pasca perceraian 

melalui jalur eksekusi yaitu penuntutan hak nafkah oleh istri yang diceraikan yang 

diajukan di Pengadilan Agama dengan bantuan tim pengaman (kepolisian), dengan 

cara mendatangi langsung tempat kediaman mantan suami untuk meminta hak 

tersebut.  

Cara ini merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan hak tersebut, 

karena pihak pengadilan dan kepolisian terlibat langsung untuk membantu istri yang 

diceraikan mendapatkan haknya. Namun cara ini membutuhkan biaya yang cukup 

banyak untuk mendapatkan hak tersebut. 

Penuntutan hak melalui jalan eksekusi merupakan jalur yang ditempuh bagi 

para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya yang tidak terpenuhi dengan 

bantuan pihak pengadilan, yang umumnya dalam jumlah yang cukup banyak, baik 

dalam bentuk harta warisan, harta bersama, ataupun dalam bentuk nafkah. Mengapa 
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jalur eksekusi umumnya ditempuh oleh pihak-pihak yang menuntut haknya dalam 

jumlah yang banyak, hal ini disebabkan karena ekseskusi yang ditempuh melalui 

jalur pengadilan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga jika hak yang 

diminta hanya berjumlah sedikit, maka dapat merugikan pihak yang mengajukan 

eksekusi sendiri, bahkan tuntutan yang diminta tersebut tidak dapat dinikmati 

karena harus menutupi biaya eksekusi. 

Oleh karena itu jika hak nafkah yang dituntut hanya berjumlah kecil, maka 

jalan eksekusi mungkin sedikit memberatkan bagi pihak istri, terlebih lagi jika biaya 

eksekusi ternyata lebih banyak dibanding tuntutan pembebanan nafkah, maka 

bukannya mendapat nafkah tetapi justru harus mengeluarkan uang untuk membayar 

biaya eksekusi tersebut. 

E. Analisis 

Adanya setiap perkara yang diajukan, jika telah melalui tahapan-tahapan 

yang telah diatur dalam undang-undang dan mempertimbangkan hal-hal yang 

dianggap penting, maka akhir dari suatu penyelesaian ialah lahirnya putusan hakim. 

Begitupun dalam kasus cerai talak jika semua tahapan telah dilewati dan syarat-

syarat perceraian telah dibuktikan maka akan lahir putusan hakim yang diikuti 

dengan adanya pengucapan ikrar talak dari pihak suami. 

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim 

dalam pertimbangannya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui 

proses mediasi oleh seorang hakim mediator, dan juga hakim sebelum penetapan hari 

putusannya, dalam setiap persidangan telah berusaha agar keduanya dapat kembali 

hidup rukun layaknya pasangan suami istri. Namun jika keduanya tetap pada dalil 
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permohonannya maka sidang berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara 

cerai talak. 

Saat sidang cerai talak pihak pemohon akan mengajukan alasan-alasan 

perceraian sebagaimana umumnya yang tertulis pada pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam, yang diungkapkan dalam surat permohonan, dan disertai dengan alat bukti 

yang secara umum dapat berupa alat bukti tertulis dan saksi. Jika alasan perceraian 

yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan alat bukti dan ternyata kedua pihak 

sudah tidak dapat bersatu lagi, dan bahkan jika pemohon dan termohon tetap 

dipaksakan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri, 

maka kemungkinan akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak, dan 

demi kemaslahatan bagi keduanya, maka perceraian dapat dijadikan salah satu 

alternatif atau jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa di antara keduanya. 

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Berdasarkan pasal tersebut bahwa esensi dan ketentuan dalam perkawinan ialah 

keterikatan suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah, namun jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak dapat bersatu lagi 

mewujudkan keluarga yang bahagia dikarenakan berbagai alasan perceraian dan 

untuk menghindari kemungkinan adanya mudharat jika keduanya tetap dipersatukan 

dalam ikatan perkawinan, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau 

perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan. 

Hal tersebut juga berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2 :  227 
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َ �فإَنَِّ �الطَّلٰقَ �عَزَمُوا�وَإِنْ  َّA� ٌعَلِيْمٌ �سَمِيْع  
Terjemahnya: 

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya 
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.38 

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa jika selama bebarapa waktu berpisah 

seorang suami menetapkan diri untuk menceraikan istrinya, maka suami berhak 

menalak istrinya, sesungguhnya Allah mendengar apa yang mereka ucapkan dan 

mengetahui isi hati serta keadaan tiap-tiap hambanya. Ayat ini tersebut juga 

digunakan oleh hakim sebagai dasar putusannya, jika keduanya telah berusaha 

didamaikan selama persidangan dan tidak adanya tanda-tanda untuk kembali hidup 

bersama, maka hakim dapat mengizinkan suami untuk menjatuhkan talak kepada 

istrinya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas hakim telah cukup alasan dengan 

berbagai pertimbangannya untuk memutuskan perceraian antara pasangan suami 

istri dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak di Pengadilan 

Agama. Namun jika keduanya masih ada kemungkinan untuk berdamai dan hidup 

rukun sebagai pasangan suami istri, maka hakim dapat menolak putusan tersebut.  

Kehendak perceraian yang diinginkan oleh suami, bagaimanapun juga tidak 

menghilangkan beberapa hak wanita ketika diceraikan, meskipun dalam jumlah 

terbatas. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya masih berhak atas nafkah 

tertentu berupa nafkah idah, mut’ah, dan madliyah, ditambah biaya hadhanah jika 

memiliki anak dalam pengasuhan mantan istri. Sebagaimana hukum Islam 

menerangkan adanya nafkah berupa uang atau biaya kehidupan dan atau tempat 

tinggal selama istri masih dalam masa idahnya dan tidak termasuk kategori istri 

                                                           

38Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid (Bandung: Sygma, 2014 ), h. 36. 
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yang nusyuz. Oleh karena itu meskipun ikatan pernikahan telah diputuskan oleh 

pihak suami, maka istri masih berhak atas nafkah-nafkah tersebut kecuali jika istri 

dalam kategori nusyuz atau juga dapat gugur jika salah satu dari keduanya wafat. 

Keterlibatan pihak pengadilan dalam penyelesaian kasus perceraian bukanlah 

untuk memperumit setiap masalah yang terjadi, tetapi membantu para pihak untuk 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dengan adanya perlindungan hukum 

bagi setiap pihak. Begitupun dalam hal perceraian, setiap pasangan yang ingin 

mengakhiri pernikahnnya haruslah melalui jalur pengadilan apabila pernikahannya 

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pula. Adanya penyelesaian perceraian 

melalui jalur pengadilan dimaksudkan bukan perceraian menjadi tujuan utama, tetapi 

jika suatu pernikahan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perceraian menjadi 

jalan terakhir. Oleh karena itu tidaklah heran jika dalam setiap persidangan adanya 

usaha mendamaikan agar kemungkinan untuk bersatu kembali dapat tercapai. 

Adanya penyelesaian setiap perceraian melalui jalur pengadilan juga 

memberikan maksud bahwa agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan rasa 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap pihak-pihak. Oleh karena 

itu setiap hakim dituntut untuk mengetahui dan memahami setiap perkara yang 

diajukan kepadanya, agar dapat menghasilkan putusan yang terbaik. Salah satunya 

dapat dilihat dari penyelesaian cerai talak. Jika suami yang hendak menceraikan 

istrinya karena beberapa alasan tertentu, sementara istri masih mau dan atau 

ternyata memang istri yang tidak nusyuz kemudian diceraikan, maka hakim karena 

rasa keadilannya suami diizinkan untuk mengikrarkan talak kepada istrinya dan istri 

berhak mendapatkan nafkah sebagai bentuk hiburan karena telah diceraikan atau 
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sebagai biaya hidup yang meskipun telah diceraikan oleh suaminya ia masih tetap 

berhak atas nafkah tersebut walaupun dalam waktu yang terbatas. 

Putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut berkekuatan hukum bagi pihak-

pihak yang terlibat. Jadi meskipun salah satu pihak menyangkal, karena pengadilan 

telah memutuskannya maka hukum akan membantu atau melindungi setiap pihak 

yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. 

Nilai kemanfaatan atas perkara tersebut maka hakim berpandangan bahwa 

agar nafkah yang dituntut dapat benar-benar dirasakan oleh istri setelah adanya 

perceraian, maka hakim memutuskan untuk menyerahkan nafkah tersebut sebelum 

pengucapan ikrar talak. Hal ini dilakukan karena ditakutkan suami akan lari dari 

pembebanan nafkah tersebut setelah putusnya suatu pernikahan. 

Hal inilah yang menjadi masalah jika suami lari dari tanggung jawab sebelum 

ikrar talak, maka pihak perempuan menjadi sangat dirugikan, selain tidak mendapat 

nafkah juga dianggap menjadi status janda namun tidak sah secara hukum di 

Indonesia. Oleh karena itu hakim dituntut untuk memberikan putusan yang seadil-

adilnya, agar kemungkinan pihak untuk menghindar dari tuntutan hukum tidak 

terjadi. 

Jika hal ini terjadi dan selama enam bulan pihak suami tidak datang 

menghadap ke pengadilan untuk menyanggupi pembayaran nafkah tersebut, maka 

mau tidak mau putusan tersebut akan gugur. Hingga jika suatu saat suami 

mengajukan perceraian kembali, maka perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan 

yang sama. 

Jika ternyata keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali maka cara agar 

istri mendapat kepastian hukum atas perceraiannya, yaitu istri dapat mengajukan 
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gugatan cerai ke Pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh istri. Namun istri 

tidak dapat menuntut kembali atas nafkah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam 

sidang cerai talak sebelumnya, karena telah gugur bersamaan dengan gugurnya 

penetapan cerai talak. Sehingga meskipun tuntutan atas nafkah tersebut sudah tidak 

dapat dituntut kembali, namun hal ini lebih baik daripada ketidakjelasan status yang 

dimiliki. Selain itu jika suami yang mengajukan perceraian maka alasan-alasan yang 

pernah diajukan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. 

Hal inilah yang kemudian jika dianalisis asas proses cepat dan biaya ringan 

tidaklah tercapai lagi. Namun hakim juga telah berusaha untuk menyelesaikan 

perkara tersebut dengan menghasilkan putusan yang terbaik, namun ternyata 

putusan tersebut justru tidak dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara. 

Oleh karena itu, jika ternyata suami tidak dapat memenuhi nafkah tersebut pada hari 

sidang ikrar talak menurut analisis penulis, maka sebaiknya diceraikan meskipun 

tanpa pembebanan nafkah, hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap putusan itu ada 

untuk dilaksankan, jika perceraian tidak terjadi hanya karena pembebanan nafkah 

yang tidak dapat dilaksankan, maka nanti akan merugikan kedua belah pihak sendiri. 

Selain mempersulit untuk menemukan pasangan hidup yang lebih baik kedepannya 

karena masih terikatnya status perkawinan, juga pihak istri harus kembali 

mengajukan perceraian ulang, dengan biaya perkara harus ditanggung oleh istri dan 

semua tuntutan nafkah yang sebelumnya tidak dapat diajukan atau dituntut kembali 

oleh pihak istri, atau suami yang harus mengajukan perceraian kembali. 

Oleh karena itu menurut pandangan penulis perlu adanya aturan yang lebih 

pasti tentang penyerahan nafkah yang kemungkinan besar dapat dilaksanakan. 

Bagaimana pun juga nafkah bagi istri yang diceraikan juga termasuk hal yang 
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diperlukan, apalagi bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan yang 

dahulunya bergantung kepada sang suami.  Nafkah istri bagi istri yang diceraikan 

tetap diberikan, tetapi penyerahannya bisa dilakukan sebelum ikrar talak jika dilihat 

kondisinya mampu atau setelah masalah perceraian terselesaikan, dan jika mantan 

suami mangkir dari tanggung jawab tersebut, maka dapat mengajukan eksekusi 

dengan biaya ringan bagi orang-orang yang kurang mampu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Setiap putusan dihasilkan berdasarkan beberapa pertimbangan hakim. 

Pertimbangan yang paling mendasar dalam mengabulkan permohonan cerai 

talak ialah usaha mendamaikan kedua belah pihak baik dari pihak keluarga 

maupun dari pihak pengadilan sendiri, oleh karena itu selama sidang 

perceraian belum berakhir usaha mendamaikan akan terus dilakukan selama 

persidangan hingga jatuhnya ikrar talak. Setelah mempertimbangkan bahwa 

kedua pihak sudah tidak dapat didamaikan dalam sidang mediasi, maka 

pertimbangan berikutnya yaitu dengan memperhatikan alasan perceraian 

yang diajukan, yang nantinya harus dibuktikan oleh pihak suami, untuk 

meyakinkan bahwa alasan perceraian atau kejadian yang dimaksud memang 

telah terjadi. Alasan tersebut juga nantinya akan mempengaruhi 

pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah akibat dari perceraian. 

Pertimbangan hakim berupa pembuktian juga sangat dibutuhkan untuk 

mendukung keputusan hakim dalam mengabulkan seluruh, sebagian, atau 

tidak mengabulkan tuntutan yang dimaksud dalam kasus cerai tersebut. Oleh 

karena itu setiap pertimbangan hakim tersebut di atas akan mempengaruhi 

putusan hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan 

cerai talak tersebut. 

2. Pertimbangan hakim dalam permohonan nafkah istri untuk dapat 

memberikan pembebanan nafkah bagi suami ialah berupa alasan perceraian 

yang diajukan oleh pihak suami. Jika alasan perceraian dapat dibuktikan 
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benar dan ternyata setelah diselidiki kasus tersebut istri tidak dalam kategori 

nusyuz, maka istri berhak atas nafkah sebagai akibat dari adanya perceraian. 

Hal ini dikarenakan nusyuz merupakan syarat utama untuk menentukan 

adanya pembebanan nafkah pasca perceraian. Selain pertimbangan nusyuz 

syarat lainnya menentukan pembebanan nafkah ialah penghasilan dan 

kebutuhan masing-masing pihak, hal inilah nantinya yang dapat menentukan 

besar jumlahnya pembebanan nafkah bagi suami. Untuk penentuan jenis 

nafkah istri yaitu nafkah idah, mut’ah, dan madliyah ditentukan berdasarkan 

pertimbangan kondisi istri yang diceraikan. 

3. Pembebanan nafkah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Watampone 

umumnya diberikan sebelum adanya ikrar talak, dengan alasan 

mempertimbangkan nilai keadilannya, bahwa jika permintaan suami untuk 

menceraikan istrinya dikabulkan maka istri pun berhak diberikan nafkah 

yang telah ditetapkan, dan nilai kepastian hukum, bahwa pembebanan nafkah 

dicantumkan dalam amar putusan agar menghindari mangkirnya suami dari 

penyerahan nafkah, serta nilai kemanfaatan, yaitu agar tidak perlu lagi 

adanya eksekusi yang membutuhkan biaya yang banyak, apalagi jika 

pembebanan nafkah sedikit, maka pembayaran nafkah lebih baik diserahkan 

sebelum ikrar talak. Namun jika selama 6 bulan setelah putusan berkekuatan 

hukum tetap ternyata justru suami yang lari dari putusan karena pembebanan 

nafkah sehingga ikrar talak pun tidak dapat dilaksanakan sementara 

keduanya sudah tidak dapat hidup bersama lagi, maka untuk memberikan 

kepastian hukum dari status atas keduanya, salah satu dari suami atau istri 
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tersebut haruslah mengajukan perceraian kembali, dikarenakan putusan 

tersebut telah gugur, baik itu perceraiannya maupun pembebanan nafkahnya. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi akademik dalam melihat 

kondisi pernikahan saat ini khususnya yang berakhir dengan perceraian, 

dimana dalam kondisi tertentu istri masih berhak atas nafkah dari mantan 

suaminya, namun terkadang nafkah tersebutlah yang menjadi penyebab 

semakin rumitnya masalah pernikahan. 

2. Nafkah setalah perceraian ada, dikarenakan akibat dari suami yang 

menceraikan istrinya, namun bukan sebagai penghalang untuk menceraikan, 

jika kondisi rumah tangga sudah tidak dapat disatukan lagi. Dibandingkan 

harus melalui proses perceraian yang cukup panjang di Pengadilan Agama 

dan kemungkinan pada akhirnya putusan tersebut juga tidak dapat 

dilaksankan, jika nafkah tidak dapat dipenuhi karena kondisi suami yang 

memang tidak memungkinkan, maka sebaiknya diceraikan dan keduanya 

dapat memulai mencari kehidupan yang lebih baik dengan status yang sah di 

mata agama maupun di mata hukum. Namun semuanya harus disesuaikan 

berdasarkan kondisi setiap kasus, oleh karena itu hakim dituntut untuk 

pandai dalam memutuskan setiap permasalahan agar putusannya dapat 

dilaksanakan oleh para pihak. 

3. Perlunya perhatian khusus untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan 

pembebanan nafkah pasca cerai talak. Sesungguhnya nafkah juga diperlukan, 

apalagi jika kondisi istri yang diceraikan tidak memiliki penghasilan atau 

hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun juga tidaklah menjadi penghalang 
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bagi perceraian karena pembebanan nafkah, dan pada akhirnya istri selain 

tidak mendapat nafkah juga tidak diceraikan padahal keduanya sudah tidak 

dapat dipersatukan lagi. Oleh karena itu perlu adanya peraturan mengenai 

jumlah dan penyerahan nafkah pasca cerai talak, bahkan jika perlu adanya 

eksekusi biaya ringan bagi istri yang memang tidak mampu secara finansial, 

untuk lebih memudahkan hakim memutuskan pembebanan nafkah dan agar 

putusannya pun dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak. 
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