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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s\ es (dengan titik di atas) ث

  jim j Je ج

 ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s} es (dengan titik di bawah) ص

  dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ta t} te (dengan titik di bawah) ط

 za z} zet (dengan titik di bawah) ظ
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 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 ى

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

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 

2. Vokal 

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

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fath}ah a a اَ 

 Kasrah i i اِ 

 d}amah u u اُ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 Fath}ah dan ya>’ ai a dan i ى" 

  Fath}ah dan wau au a dan u ؤَ 

 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  

 Fath}ah dan alif atau … اَ  │…ىَ 

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammmah dan wau u> u dan garis di atas وُ 

 

Contoh: 

 ma>ta : مات 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : قيِْل 
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 yamu>tu : يمَُوْتُ  

4. Ta>’ marb>utah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>utah ada dua, yaitu ta>’ marbu>tah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>tah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta>’ 

marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

 raud}ah al-atfa>l : الاْطَْفَالِرَوْضَةُ 

 al-madinah al-fadi>lah : الْفَاضِلةَاُلمَدِيْنةَُ 

 al-h}ikmah :  الْحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh : 

 <rabbana : رَبَّنَا 

يْنَا   najjain>a : نَجَّ

 al- h}aqq : الْحَقُّ  

مَ    nu”ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدُوٌّ  

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

 .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (بِيّ )

 Contoh : 
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 Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَلِيٌّ  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبِيٌّ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syams (bukan asy-syams) : الشَّمسُ  

لزَلةَُ    al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلسَفةَ 

 al-bila>d : الَْبلاَِدُ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah 

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

 ta’muru>n : تاَمُْرُوْنَ 

 ’al-nau : النَّوْعُ 

 ’syai : شَيْءٌ 

 umirtu : امُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

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

yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah 

lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 
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dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

 Fi> z}ila>l Al-Qur’a>n 

 Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al- Jala>lah ( ّٰ�) 

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

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh : 

 ِ ّٰDُدِيْنا di>nulla>h  ِّٰEبِا billa>h 

Adapun ta>’ marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

hum fi> rahmatilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

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

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

tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

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

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

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nasr al- Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu< Al-Wali>d Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad ibnu) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Ha>mid (bukan: 

Zaid, Nas}r H}ami>d Abu>) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt. = subh}a>nallahu> wata’a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-sala>m 

r.a = radialla>hu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS A<l-Imra>n/3:4 
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HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

Nama   : Abdul Salam 
Nim  : 80100217041 
Judul  : Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah 

Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan 
Agama Sungguminasa No. 164/Pdt.P/2018/Pa.Sgm.) 

 
Tesis ini membahas tentang Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama 

tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan 
Pengadilan Agama Sungguminasa No. 164/Pdt.P/2018/Pa.Sgm.) Pokok masalah tersebut 
selanjutnya dirincikan ke dalam beberapa submasalah yaitu: 1) Bagaimana Penyebab para 
pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. 
2) Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 
164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974.? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif deskriptif. 
Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga 
tahapan, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 
kesimpulan (conclusion drawing/vervication).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab utama sehingga 
para pihak mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Gowa adalah adanya kepentingan-kepentingan yang mendesak terkait dengan 
administrasi hukum, misalnya mengurus tunjangan veteran, mengurus akta kelahiran 
anaknya. Sedangkan Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat 
Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pihak Pengadilan Agama 
Sungguminasa Gowa mengabulkan permohonan isbat nikah apabilah permohonan yang 
dilakukan itu jelas, permohonan diajukan sesuai dengan prosedur, terpenuhinya rukun 
dan syarat pernikahan, bukti-bukti yang kuat, kemudian mempertimbangkan asas 
kemanfaatan hukum dari penetapan Isbat Nikah tersebut. Dan apabila pelapor tidak 
memenuhi syarat dan rukun nikah waktu menikah maka hampir dipastikan pengadilan 
menolak permohonan tersebut.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi para remaja atau calon pengantin 
sebelum memutuskan mau melangsungkan pernikahan sebaiknya memiliki pengetahuan 
tentang pernikahan, pengetahuan membangun rumah tangga yang baik sesuai ajaran 
Islam, dan memastikan seluruh administrasi yang berhubungan dengan pernikahan 
diselesaikan terlebidahulu, sebab apabila administrasi tidak selesai maka ini akan 
berdampak pada masa depan kedua mempelai termaksud keturunannya. 2) Pemerintah 
dalam hal ini pengadilan Agama dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan 
isbat nikah ini, sebab ini berkaitan dengan mensahkan pernikahan seseorang. Begitupun 
juga dengan Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih rutin lagi melakukan bimbingan 
dan penyuluhan terkait dengan pernikahan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-
hal pokok yang berkaitan dengan pernikahan, termaksud administrasi pernikahan yang 
harus dilengkapi sebelum melangsungkan pernikahan. 3) Mendesak para imam-imam 
kampung untuk tidak menikahkan masyarakat yang tidak melengkapi admistrasi 
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pernikahan, sebab ini berdampak fatal terhadap kedua mempelai dalam pengurusan akta 
nikah. 4) Masyarakat dapat berperan aktif untuk saling mengingatkan mengenai 
pentingnya pencatatan pernikahan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, sebab 
seseorang yang tidak memiliki buku nikah akan kesulitan mengurus akta kelahiran untuk 
anak-anaknya kedepan.  
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Name              : Abdul Salam 

Reg. Number : 80100217041 

ABSTRACT

Tittle          :  Juridical  Analysis  of  the  Religious  Court’s  Decision  on Marriage 

Isbat After Law Number 1 of 1974 (A Study on Sungguminasa        

Religious        Court's        Decision        No. 

164/Pdt.P/2018/Pa.Sgm.) 

 

The  major  purpose  of  this  research  was  to  investigate  the  Juridical 

Analysis of the Religious Court's Decision on Marriage Isbat After Law Number 1 

of   1974   (A   Study   on   Sungguminasa   Religious   Court's   Decision   No. 

164/Pdt.P/2018/Pa.Sgm.) Based on this research issue, two research 

questions were asked: 1) What are the causes of the Marriage Isbat request at 

Sungguminasa Religious Court. 2) How is the Juridical Analysis of the Decision of 

the Religious Courts No. 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. made by the judge? 

The methodological approach used in this research was a descriptive 

qualitative field research. In this study, the research data consisted of primary, 

secondary and tertiary data sources. Furthermore, the data collection 

methods used were observation, interviews and documentation. The data 

analysis was conducted through the stages of data condensation, data display, 

and data conclusion drawing/vervication. 

The findings of this research indicated that the major cause of marriage 

Isbat request made by the parties was the urgent interests related to legal 

administration such as for allowance disbursement and children's birth 

certificates. In terms of the Juridical Analysis of the Decision of the Religious 

Courts concerning Marriage Isbat After Law Number 1 of 1974, the judge at 

Sungguminasa  Religious  Court   was  apparent  to  grant  the  marriage  isbat 

application under several circumstances. The application submitted should be in 

accordance with the procedure and the conditions of marriage were fulfilled with 

strong evidence. In addition, the principle of legal benefit was also taken into 

account by the judge. However, when the application did not meet the 

requirements,  it  was  suggested  that  the  court  would  probably  reject  the 

application. 

Several implications were drawn from this research: 1) It is expected for 
all prospective brides and grooms to provide all required marriage documents 
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before committing to get married. Besides, they are also expected to learn 
Islamic knowledge, particularly related to households in Islam. 2) It is expected 
for government and religious court to be more effective in dealing with this isbat 
marriage problem as it is related to marriage legality. Likewise, the Office of 
Religious Affairs (KUA) are expected to conduct regular guidance and counseling 
related to marriage so that public society are able to understand marriage 
admistration and requirements. 3) It is expected for all the Imams not to wed 
any couples without having their administrative documents as marriage books 
could not be issued without proper marriage documents. 4)It is expected for 
the society to  remind among each  other  on the imporance of  admintrative  
documents in marriages as these documents will be essential in order to isse 
marriage books and children’s birth certificate.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

  Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim 

disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut 

segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem 

norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia 

merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Beberapa norma yang 

berlaku bagi manusia adalah norma hukum untuk mengatur kehidupan manusia 

dan norma agama yang sistem aturannya diperoleh manusia berdasarkan ajaran 

agama yang dianutnya, demikian pula norma yang mengatur kehidupan manusia 

dalam sebuah perkawinan.1 

  Perkawinan merupakan suatu hal yang terpenting didalam realita 

kehidupan umat manusia. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara 

perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan 

keimanan kepada Allah swt. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah 

pernikahan.2 Dalam konteks keindonesiaan yang termasuk negara hukum, maka 

segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan secara hukum. Tidak berbeda 

dengan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, semuanya telah diatur 

dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. 

                                                           

1Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Cet. VII; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 
2012), h. 1. 

2Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; 
Jakarta: PT Kencana, 2004), h. 206. 
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Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-

masing Agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan juga harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Ada kecenderungan yang menafsirkan 

bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agama 

dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan adalah syarat administrasi saja. 

Dilakukan atau tidaknya suatu  pencatatan tidak merupakan suatu cacat atau lebih 

tegas tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.  

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan 

suatu perkawinan dibawah tangan, yakni perkawinan itu hanya dilakukan sesuai 

hukum masing-masing Agama dan kepercayaanya, tidak dicatat pada Kantor 

Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatat pada akhirnya sering 

mengalami permasalahan, hal ini dikarenakan tidak dapat diakuinya suatu  

perkawinan tanpa adanya bukti Kutipan Buku Akta Nikah dari Petugas Kantor 

Urusan Agama. Dalam hal demikian dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah 

ke Pengadilan Agama, karena pelaksanaan Isbat Nikah dapat dilaksanakan di 

Pengadilan Agama. 

Lembaga Peradilan yang termasuk Peradilan Agama bertujuan untuk 

menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang dalam kehidupan 

bernegara, karena itu lembaga ini tidak terlepas dari Negara.3 Menurut Yahya 

Harahap, lahirnya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang 

diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sepintas telah membawa kejelasan 

dan kejernihan fungsi dan wewenang Peradilan Agama sebagai salah satu badan 

peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena bila ditinjau dari segi tujuan 

kelahirannya, undang-undang ini bermaksud mengidentifikasikan serta 
                                                           

3Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 
2004), h. 112. 
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mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan 

yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, terutama berhadapan dengan lingkungan 

Peradilan Umum.4 Sedangkan menurut Daniel S. Lev, Pengadilan merupakan 

salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama adalah simbol dari kekuasaan 

Islam. 

Kewenangan Peradilan Agama yang merupakan badan peradilan tingkat 

pertama ialah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi 

syariah, yang termasuk diantaranya Isbat Nikah antara orang-orang yang 

beragama Islam.5 

Secara umum masalah Perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari 

perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman Undang-undang tersebut mulai 

menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan merupakan hukum  materil dalam lingkungan peradilan, 

namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada Undang-

undang tersebut. Sebagai contoh dalam masalah isbat nikah, dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 7 ayat (3d) dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.6 Artinya jika mengacu kepada 

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 ayat (3d) dan Undang-undang No.1 Tahun 

1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-undang perkawinan 

                                                           

4Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama  (Cet. V; Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009), h. 5. 

5Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. II; Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2014), h. 25. 

6Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 
2008), h. 3. 
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tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah, 

karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Setelah adanya 

Undang-undang tersebut maka pihak yang menikah siri (nikah dibawah tangan) 

dilarang melakukan isbat nikah. 

Fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara isbat nikah yang masuk 

dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan Siri tersebut terjadi 

setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama 

disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban 

hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah, 

yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.7 

Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan 

mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan 

akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa 

hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) 

mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 

tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya 

sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat. 

Apabila dalam permohonan isbat nikah itu tidak memenuhi syarat untuk 

dilaksanakannya isbat nikah seperti yang terdapat dalam penjelasan pasal 49 UU 

No. 7 Tahun 1989 jo UU NO. 3 Tahun 2006 jo UU NO. 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama  dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pengadilan 

Agama harus menolak permohonan tersebut. Bagaimana jika pelaksanaan isbat 
                                                           

7Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), 
h. 26. 
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nikah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU No. 7 

Tahun 1989 jo UU NO. 3 Tahun 2006 jo UU NO. 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah 

tersebut. Demikian juga apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa, 

mengadili perkara isbat nikah dengan diktum penetapannya "Mengabulkan" 

sedang perkara tersebut pernikahannya terjadi setelah disahkannya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini akan menimbulkan kesan di tengah-tengah 

masyarakat bahwa melakukan perkawinan di bawah tangan ataupun nikah siri 

tanpa adanya bukti yang sah tidak begitu penting walaupun pada suatu saat akan 

dibutuhkan, karena dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.  

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti 

yang diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyiratkan sebuah prinsip 

bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi mengakui 

keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-

alasan yang tercantum dalam rincian pasal 7 ayat (3) nikah itu dapat di isbatkan 

alias diakui secara administratif.8 Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi 

Hukum Islam perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak 

terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan 

permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama ditetapkan, maka akan 

memungkinkan banyak praktek nikah di bawah tangan atau nikah siri kemudian 

baru diisbatkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan. 

Masih banyak cara-cara yang lain bagi pelaku-pelaku pelanggar Undang-

undang Perkawinan, salah satu contoh permohonan isbat nikah yang pernah 

peneliti dapatkan ketika seorang pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah 

mengaku bahwa suaminya telah  meninggal dunia dan pemohon ingin 
                                                           

8Satria Effendi, Analisis Fiqh dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam (Cet. I; 
Jakarta: Al Hikmah, 2001), h. 119. 
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mengisbatkan pernikahannya dengan alasan ingin mendapatkan tunjangan 

pensiunan PNS suaminya yang telah meninggal dunia. 

Masih banyak alasan-alasan para pihak yang mengajukan permohonan 

Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, oleh karena itu, 

ketegasan para penegak hukum atau Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa sangat diperlukan, minimal kecerdasan dalam mempertimbangkan atau 

menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah. Hal ini sebagai upaya 

mengantisipasi dalam pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahan dibawah 

tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang dibenarkan. Berdasarkan  

hal inilah, sehingga penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam 

penetapan permohonan isbat nikah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

persoalan ini dalam sebuah Tesis yang berjud “Analisi Yuridis Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm.) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

  Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 

tesis ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul yakni: 

“Analisi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Isbat Nikah Pasca 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Sungguminasa No. 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm.) 
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Analisis : “Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) 

untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya”9   

Yuridis : “Menurut hukum; bantuan/ bantuan hukum (diberikan oleh pengacara 

kepada terdakwah di muka pengadilan)”10 

Putusan : “Hasil memutuskan berdasarkan Pengadilan”11 

Pengadilan : Dalam istilah inggris disebut court dan rechtbank dan dalam bahasa 

belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan 

berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.12 

Putusan Pengadilan : “ Pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat    

berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala 

tuntutan hukum13 

Agama : “Segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dsb) serta dengan ajaran 

kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian, dengan keper cayaan 

itu.“14 

Isbat : Penyungguhan, Penetapan, ketetapan.15 

 

                                                           

9Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 
III, (Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 37.  

10Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 
1369. 

11Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 
929. 

12Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap, (Cet I ; Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h.7. 

13Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis. Diakses pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 08.30. 
WITA. 

14Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 10. 
15Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 

453. 
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Nikah : Perjanjian antara laki-laki dan perempuan, untuk bersuami istri dengan 

resmi.16
 

   2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus adalah tempat dimana peneliti akan meneliti sehingga 

penelitian tersebut akan terpaku pada tempat yang diteliti dan tidak keluar dari 

bahasan yang akan diteliti nantinya. Dalam penelitian ini maka peneliti akan 

meneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Agar penelitian ini lebih 

selektif dan korektif maka peneliti akan mengambil batasan objek penelitian yaitu 

Analisi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Isbat Nikah Pasca 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Sungguminasa No. 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm.) dengan tujuan mendapat sumber 

yang kongkrit didalam meneliti nantinya. 

C. Rumusan Masalah 

Melihat dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan tesis 

“Analisi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Isbat Nikah Pasca 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Sungguminasa No. 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm.) Agar permasalahan yang dibahas 

lebih fokus, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana Penyebab para pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa? 

2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974.? 

 
                                                           

16Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 
800.  
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 

berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 

penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian 

terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun 

penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut: 

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap kepastian 

hukum status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan (kajian yuridis 

pasal 7 kompilasi hukum Islam dan penerapannya di pengadilan agama 

tigaraksa)” ditulis oleh Siti  Hajar, dalam tesisnya menjelaskan bahwa Isbat nikah 

adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu 

sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada 

masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, 

dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN), sehingga perlu dilakukan isbat nikah sebagai cara untuk melegalkan 

pernikahan supaya bisa dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Sisi Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyebab para pihak mengajukan 

Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dan 

Bagaimana Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

Dalam penelitian lain dengan judul “Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat Nikah)” Penelitian ini 

dilakukan oleh Ahmad Muzaikhan, dalam penelitian Tesis ini, membahas 

beberapa poin diantaranya; pengertian Isbat nikah yang tercantum dalam pasal 7 
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KHI, serta batasan isbat nikah, didalam penelitiannya penulis menemukan 

beberapa kerancuan. Dalam ketentuan Pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat 

ketidaktepatan. Sehingga pada Pasal ini perlu adanya pembatasan dalam 

penerapannya agar tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Sisi 

perbedaan dalam penelitian kami adalah Bagaimana Penyebab para pihak 

mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

dan Bagaimana Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

Sementara itu dalam penelitian dengan judul “Permohonan Isbat Nikah 

Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin Dari Istri” Penelitian ini ditulis oleh 

Dony Pristyantono, dalam penelitian Tesis ini, membahas beberapa poin 

diantaranya; tindakan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama, apabila 

permohonan isbat nikah tidak disetujui oleh istri terdahulu, upaya hukum yang 

dapat dilakukan bila Pengadilan Agama tidak memberikan ijin atas permohonan 

isbat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dony Pristyantono dengan judul 

“Permohonan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin Dari Istri”. 

Dalam penelitian ini hanya fokus membahas bagaimana tindakan hukum yang 

diberikan oleh Pengadilan Agama, apabila permohonan isbat nikah tidak disetujui 

oleh istri terdahulu, Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

kami lakukan dengan judul Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974.  

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 

Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Hartatik Sofiani, tesis ini adalah hasil 
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penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang dan 

teknis pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dan analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang keliling 

isbat nikah di pengadilan Agama kabupaten Malang. Perbedaan dari penelitian 

diatas adalah, penelitian yang dilakukan saudara Hartatik Sofiani menjelaskan 

bagaimana latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling perkara isbat 

nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan analisis yuridis terhadap 

pelaksanaan sidang keliling isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. Sementara dalam penelitian kami menjelsakan Penyebab para pihak 

mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

dan Bagaimana Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

Sedangkan penelitian dengan judul “Problematika Hak-hak Perempuan 

Nikah dibawah Tangan Pasca Isbat Nikah (Studi atas Putusan Hakim tentang 

permohonan isbat nikah)” ditulis oleh Mufti Ulil Amri, dalam jurnalnya 

memaparkan tentang kepastian hukum hak-hak perempuan yang melakukan nikah 

di bawah tangan pasca isbat nikah. Letak perbedaan dari jurnal yang ditulis Mufti 

Ulil Amri diatas adalah menjelaskan kepastian hukum hak-hak perempuan yang 

melakukan nikah di bawah tangan pasca isbat nikah sementara penulis akan 

menjelaskan Penyebab para pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dan Bagaimana Analisi Yuridis terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah 

Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  

Selanjutnya penelitian dengan judul “Pelaksanaan Isbat Nikah Masal 

pasangan suami istri tanpa akta nikah di kabupaten luwu utara” ditulis oleh 
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Muhammad Yunus, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa isbat Nikah merupakan 

suatu upaya mensahkan pernikahan yang telah dilangsungkan dengan tidak 

dicatatkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan 

Agama (KUA), sehingga perkawinan yang semula tidak diakui secara 

administratif kenegaraan, dapat menjadi sah dan diakui secara yuridis dan 

administratif. Letak perbedaan dari jurnal diatas adalah bahwa dalam jurnal 

tersebut menjelaskan isbat Nikah merupakan suatu upaya mensahkan pernikahan 

yang telah dilangsungkan dengan tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang 

untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sementara dalam tesis yang 

berjudul Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah 

Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kasus No. 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm.) akan menguraikan Penyebab 

para pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa dan Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

           Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi. Oleh karna itu penulis mempunyai satu kewajiban 

secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara 

khusus penelitian ini bertujuan: 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penyebab para pihak mengajukan Permohonan Isbat 

Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 
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2. Untuk mengetahui dan mengembangkan Analisi Yuridis terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang 

Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritik  

Sebagai Referensi dalam mengembangkan teori atau konsep dan ilmu 

pengetahuan tentang penyebab para pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah 

di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dan Analisi Yuridis terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dapat memberikan manfaat selain sebagai 

informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada. 

b. Kegunaan Praktis  

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi 

masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah 

yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan 

Penyebab para pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa dan Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pemaknaan Perkawinan 

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan  hidupnya.1 

Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-adhanu yang artinya kumpul.2 

Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Definisi yang hampir sama juga diatas dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa 

kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal 

kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering 

juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.3 

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata kawin. 

Dengan bahasa Indonesia, “pernikahan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut 

bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh”4. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk 

tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukan proses generatif secara alami.  

                                                           

1Slamet  Abidin dan Aminuddin, Fikh Munakaht I (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9. 
2Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, 

Wasiat, kata Mutiara (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.  
3Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. 
4Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456. 
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Berbeda  dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena 

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama 

menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 

pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan 

sebagai bersetubuh.5 

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki 

dan perempuan dengan t ujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan 

untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat 

yang sejahtera. 

Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara 

keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij.hal ini sesuai 

dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang 

memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Akad yang mengandung 

ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij 

atau yang semakna keduanya”.
6
 

Masi dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa 

melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang 

merumuskan demikian : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.7 

                                                           
5Abd. Rahmat Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131. 
6Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih Jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 48. 
7Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Cet I; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2004), h. 46. dikutip dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1. 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan 

sebagi berikut: “Ikatan lahir dan batin antar seorangpria dengan seorang wanita 

sebagi suami istri dengan tujun membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.  

UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya telah mewujudkan prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945, serta menampung segala 

kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan didalamnya berisikan unsur-unsur 

dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan .  

Asas-asas dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing 

suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan 

kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. 

2. Setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan 

kepercayaannya masing-masing dan perkawinan tersebut wajib dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Perkawinan menganut asas monogami terbuka artinya hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan Agama yang 

bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. 

Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri 

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat 

dilakukan apabila  dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 

pengadilan. 

4. Calon suami istri harus masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan 

perkawinan secara baik 
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5. Perceraian pada prinsipnya dipersukar dan harus ada alasan-alasan terdahulu, 

serta harus dilakukan di depan pengadilan. 

6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah 

tangga, maupun dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam penjelasan pasal demi pasal dikemukakan bahwa perkawinan 

menurut UU No. 1 Tahun 1974 tersebut mengandung prinsip adanya ikatan lahir 

batin yang erat antara suami istri, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai 

peranan  didalam unsur lahir (jasmani), tetapi juga unsur batin (rohani) kebutuhan 

keluarga yang bahagia, erat kaitannya dengan keturunan yang merupakan tujuan 

dari perkawinan serta pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan 

kewajiban orang tua.  

Berlainan dengan perkawinan menurut KUHPerdata (BW) dimana UU 

memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, sedangkan segi 

keagamaan diabaikan sama sekali.8 
3. Perkawinan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974  

a. Perkawinan Sebelum Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

       Sebagaimana dikemukakan diatas sebelum diundangkannya UU Perkawinan 

ini, maka perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlangsung bagi 

calon pengantin sebagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinannya. 

Bagi WNI asli yang berlaku adalah hukum adat, sedangkan bagi WNI asli maupun 

keturunan yang beragama Islam berlaku hukum Islam sebagimana terdapat dalam 

kompilasi hukum Islam. Dan bagi mereka golongan eropa dan keturunan serta 

golongan timur asing dan keturunannya berlaku KUHPerdata (BW) bagi golongan 

timur asing lainnya berlaku hukum adatnya masing-masing. 

 

                                                           
8Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum Adat, 

hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 7. 
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b. Perkawinan Sesudah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berikut peraturan pelaksanaanya yaitu 

peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995 yang mulai berlaku pada tanggal 1 

oktober 1975 telah menghapuskan  bermacam-macam hukum perkawinan yang 

berlaku bagi berbagai golongan warga negara maupun daerah sepanjang telah 

diatur dalam undang-undang ini serta memberlakukan hukum masing-masing 

agama dan kepercayaanya itu menjadikan sebagai hukum positif yaitu hukum 

yang berlaku di Indonesia. 

Pengertian perkawinan sebagaimana dikemukakan diatas diatur dalam 

pasal 1 undang-undang perkawinan sedangkan sahnya perkawinan pasal 2 

undang-undang perkawinan, menentukan sebagai berikut: 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan keperyaanya itu. 

2. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

Agama dalam undang-undang perkawinan ini memegang peranan yang 

sangat penting dalam menentukan keabsahan  suatu perkawinan itu. Dalam 

penjelasan pasal ini ditentukan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 

Agama dan kepercayaannya. Bagi orang yang beragama Islam, dalam 

melangsungkan perkawinan harus berdasarkan hukum Islam, tidak 

memungkinkan baginya untuk melanggar hukum Agama Islam, demikian juga 

bagi mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaanya 

masing-masing. 

        Pada dasarnya Undang-undang menganut asas monogami, hal tersebut 

diatur dalam pasal 3 undang-undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: 
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1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri, seorang wanita  hanya boleh mempunyai seorang suami. 

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

B. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan 

tersebut.9 Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia.10 

Perkawinan dilakukan oleh manusia, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, 

karenanya menurut  para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu 

kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari 

oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.11 

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah 

sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Al-Dzariyat/51: 49. 

ÏΒ uρ Èe≅à2 > óx« $ oΨø)n=yz È ÷ỳ ÷ρy— ÷/ ä3ª=yès9 tβρã�©.x‹ s? ∩⊆∪     

        Terjemahnya 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.12 

 

 

                                                           

9H.M.A. Tihami, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap) (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008), h. 9. 

10Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.18. 
11H.S.A. Al-Hamdani, Rislah NikahEdisi II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.  
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 

2014), h. 522. 
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C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu  itu termaksud  dalam rangkaian pekerjaan 

itu, seperti  membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat.13 

Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 

 Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

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

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon 

pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.14 

 Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak. 

1. Rukun Perkawinan 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas15 

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya 

yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.  

ل    ل ي  ه ا ف ن ك اح ه ا ب اط  أ ة  ن ك ح ت  ب غ ي ر  إ ذ ن  و  ر  ا ام  ِ  ٌ أ ي م   َ    َ  ُ   َ ِ َ    َ ِّ  ِ َ   ِ  ْ ِ   ِ  َْ  ِ  ْ  َ  َ  َ ٍ َ  َ  ْ     َ ُّ َ  

Artinya 

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka 

pernikahnnya batal”16 
                                                           

13Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah Jilid I, (Cet. I;Jakarta: Bulan Bintang, 1976),  
h. 9. 

14Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, h. 9. 
15Lihat Slamet Abidin dan H. Amiruddin, Fiqih Munaqahat I (Bandung: CV. Pustaka 

Setia. 1999), Cet. Ke 1, h. 64-68. 
16Abu dawud sulaiman bin asyat, Sunan abu dawud, juz II (Beirut:Maktabah Asri), t.t, h. 

229. 
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Dalam hadis lain Nabi saw. bersabda: 

أ ة  ن ف س ه ا  و  ج  ال م ر  لا  ت ز  أ ة ، و  أ ة  ال م ر  و  ج  ال م ر  َ  لا  ت ز   َ  َْ  ُ َ  ْ  َ  ْ   ُ ِ ّ  َ ُ  َ  َ   َ َ  ْ  َ  ْ  ُ َ  ْ  َ  ْ   ُ ِ ّ  َ ُ  َ  

Artinya 

        Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan 

janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.17 

c) Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah saw. 

Bersabda: 

ش اه د ي  ع د ل   ل ي  ، و  ٍ  لا  ن ك اح  إ لا  ب و   ْ  َ   ْ َ  ِ   َ  َ   ٍ  ّ  ِ َ  ِ َّ ِ   َ   َ  ِ َ  

Artinya 

Tidak ada nikah tanpa wali dan saksi yang adil.18 

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki. 

Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat: 

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 

1) Wali dari pihak perempuan 

2) Mahar (maskawin) 

3) Calon pengantin laki-laki 

4) Calon pengantin perempuan  

5) Sighat akad nikah 

                         Memenurt ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja 

(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon penganting laki-

laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: 

                                                           
17Abu bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra (beirut: Dar alkutub al-ilmiah),  juz 7, 

h. 178. 
18Abu Dawud Sulaiman Bin Asyat, Sunan Abu Dawud, Juz II (Beirut:Maktabah Asri), t.t, 

h. 229. 
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a) Sighat (ijab dan qabul) 

b) Calon penganting perempuan 

c) Calon pengantin laki-laki 

d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan 

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon 

pengantin laki-laki dan calon perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti 

terlihat dibawah ini. 

Rukun Perkawinan: 

a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan yakni  mempelai laki-

laki dan mempelai perempuan 

b) Adanya wali 

c) Adanya dua orang saksi 

d) Dilakukan dengan sighat tertentu 

2. Syarat Sahnya Perkawinan 

 Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. 

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan 

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. 

 Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua: 

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan  orang yang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun 

untuk selama-lamanya. 

b. Akad nikahanya dihadiri para saksi 

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya 

sebagai berikut: 
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1) Syarat-syarat kedua mempelai 

a. Syarat-syarat pengantin pria 

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang akan dipenuhi oleh calon 

suami berdasarkan ijtihad para ulama,  yaitu: 

1) Calon suami beragama Islam 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki 

3) Orangnya diketahui dan tertentu 

4)  Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon calon istri 

5) Calon mempelai laki-laki/kenal pada calon istri serta tahu betul calon 

istrinya halal baginya 

6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu 

7) Tidak sedang melakukan ihram 

8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri  

9) Tidak sedang mempunyai istri empat 

D. Syarat-Syarat perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia 

Bagian terdahulu telah dijelaskan, bahwa salah satu bentuk pembaharuan 

hukum perkawinan di Indonesia adalah penyempurnaan dan penambahan syarat-

syarat perkawinan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Munculnya syarat-syarat perkawinan tersebut sebagai usaha antisipasi 

terhadap hal-hal yang tidak diingini yang terjadi dalam rumah tangga. 

 Syarat-syarat perkawinan, seperti suda dijelaskan sebelumnya, terdiri dari 

syarat-syarat materil  dan administratif atau disebut juga dengan syarat formil.19 

Selain syarat tersebut terdapat pula syarat bagi yang akan berpoligame. 

                                                           

19Menurut Asmin, Syarat-Syarat Perkawinan itu dibagi dua, yakni Syarat Materil dan 
Syarat Formil. Syarat-syarat Materil yaitu syarat-syaratyang mengenai diri pribadi calon 
mempelai. Sedangkan Syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus 
dipenuhi sebelum  dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Lihat Asmin, Status Perkawinan 

antara Agama Ditinjau dari UUP No. 1/1974 (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h. 22. 
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 Berikut akan dipaparkan  ketiga syarat yang akan dipenuhi oleh setiap 

orang yang akan melakukan perkawinan. Ketiga syarat tersebut adalah: 

1. Syarat-syarat formil 

Menurut hemat penulis, yang menjadi syarat-syarat materil yang diatur 

dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Beragama Islam 

Syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974.Jo pasal 4 

KHI. Pasal tersebut berbunyi: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Dalam penjelasan pasal 2 tersebut dijelaskan dengan rumusan  pasal 2 ayat 

(1) ini, tidak ada perkawinan diuar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Dijelaskan lebih 

lanjut, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu termaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) ini dan pasal-pasal yang berkaitan langsung 

dengan ajaran Islam, seperti “Perkawinan didasarkan (pada) ketuhanan yang maha 

esa (pasal 1), perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar Agama” (pasal 29), 

dan sebagainya menunjukan bahwa agama diberi perananan yang besar dalam 

mengatur hidup dan kehidupan keluarga.20  

Demikian pula halnya dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia, tetap 

mengacu kepada Agama yang dianut oleh warga Indonesia. Sah atau tidaknya 

suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh 

masing-masing warganya. 
                                                           

20Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1997), h. 24. 
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Ahmad sukarja dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa UUP yang 

dibentuk atas dasar UUD 1945 itu menempatkan agama sebagai penentu sahnya 

suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan sahnya perkawinan atas dasar agama, 

perkawinan yang dianut Indonesia adalah religious marriage yaitu perkawinan 

berdasarkan agama. Ketentuan ini mengakhiri berlakunya civil marriage 

(perkawinan perdata), suatu perkawinan yang sekuler yang dirumuskan dalam 

pasal 26 KUHP (BW) yang menyatakan “Undang-undang memandang soal 

perkawinan hanya dalam hubungan perdata”21 

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah 

perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku 

dalam Agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “Hukum Masing-

Masing Agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, 

bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut 

oleh kedua mempelai atau keluarganya.22 

Jadi perkawinan yang sah, jika terjdi perkawinan antar agama, adalah 

perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu Agama, 

Agama calon suami atau Agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan 

oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri atau keluarganya. Jika 

perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi 

perkawinan menurut hukum Kristen dan atau hukum hindu/budha, maka 

perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.23 

                                                           

21Ahmad Sukarja, Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia, dalam Cik 

Hasan Bisri (ed) Hukum Islam dalam tatanan Masyarakat Indonesia (Jakarta: Logos, 1988), h. 33. 
22Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

adat dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju; 1990), h. 26. 
23Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

adat dan Hukum Agama, h. 26-27. 
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Hazairin didalam bukunya berkesimpulan, bahwa bagi orang Islam tidak 

ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum Agamanya sendiri”, 

demikian juga dengan bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu  atau Hindu-

Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.24 

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa dengan berlakunya pasal 2 ayat 

(1) UUP ini, peranan agama sangat menentukan untuk keabsahan suatu 

perkawinan. Malah menurut Amir Syrifudin, “telah memenuhi ketentuan umum 

dengan tidak bertentangan hukum nasional dengan hukum Agama”.25 Ideal atau 

tidaknya suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada standar yang 

digunakan masyarakat. Secara garis besar, pada waktu itu ada dua standar besar 

yang digunakan oleh masyarakat dalam menata hidup mereka. Pertama; adalah 

humanisme dan kedua adalah Agama.26 Pada yang pertama, segala nilai 

dikembalikan pada manusia yang berdaulat penuh pada atas dirinya, dan pada 

yang kedua; dikembalikan kepada Allah sebagai pencipta manusia yang mengatur 

tentang tata kehidupan manusia. 

Menurut Rifyal Ka’ab, perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia 

saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai denga hukum Agama 

masing-masing. Inilah standar yang dipilih oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya serta tanggapan dari para 

pakar, maka menurut hemat penulis, calon suami dan istri disyaratkan beragama 

                                                           

24Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1-1974 Cet. II (Jakarta: Tinta Mas 
Indonesia; 1986), h. 2.  

25Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam 

Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 31. 
26Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Syariat Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan, 

2004), h. 51.  
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Islam, sekalipun pasal ini tidak ditetapkan pada bab yang mengatur tentang syarat-

syarat perkawinan. 

Bila dibandingkan dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam 

fiqh, seperti suda dikemukakan diatas, demikian pula yang diatur dalam buku 

“Ilmu Fiqh” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, menetapkan salah satu 

calon istri adalah “beragama Islam atau ahli kitab”. Artinya laki-laki Islam 

diperbolehkan untuk kawin dengan wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani). 

Sedangkan E Mustafa AF, dalam bukunya “Islam membina keluarga dan hukum 

perkawinan di Indonesia” menetapkan calon istri beragama Islam.27 

Dasar kebolehan mengawini wanita ahli kitab menurut sebagian ulama  

adalah didasarkan firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5:5.  

tΠ öθ u‹ø9 $# ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 Íh‹ ©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛuρ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# @≅Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$yèsÛuρ 

@≅Ïm öΝçλ °; ( àM≈ oΨ|Á ósçR ùQ $#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨ|Áós çR ùQ $#uρ z ÏΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% !#sŒ Î) £ èδθßϑçF ÷�s?#u £èδ u‘θ ã_é& tÏΨÅÁ øtèΧ u�ö� xî tÅs Ï�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“É‹Ï‚ −GãΒ 

5β#y‰÷{r& 3  tΒuρ ö� à�õ3tƒ Ç≈ uΚƒM}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym … ã&é#yϑtã uθ èδ uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# 

∩∈∪   

Terjemahnya 

    Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal 
(pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga 
kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum 
kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 
gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat 
Termasuk orang-orang merugi.28 

                                                           

27E. Mustofa AF, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia 
(Yogyakarta: Kota Kembang; 1987), h. 83.  

28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 
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Ulama Mazhab  yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, 

membolehkan, mengawini wanita Ahlul Kitab. Akan tetapi mereka menambahkan 

beberapa ketentuan lebih lanjut. Imam Hanafi misalnya hanya menghalalkan 

kawin dengan wanita kitabiyah yang ada dalam negeri muslim, tetapi itupun 

dimakruhkannya, dan kalau yang ada dinegeri kafir hukumnya haram. Imam 

malik memakruhkan juga kawin denga wanita kitabiyah dalam negeri muslim dan 

asyaddu-karahah kalau dalam negeri musuh. Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam 

Hambali menambahkan syarat, bahwa kitabiyah yang halal adalah yang 

leluhurnya juga kitabiyah pada garis turun temurunnya, artinya mereka yang 

bapaknya perna beragama Majusi kemudian beralih Nasrani termaksud yang tidak 

halal.29 

Abu Al-A’la al-Maududi, seperti yang dikutip oleh Abdul Mutaal 

Muhammad al-Jabry, mengatakan kawin dengan wanita kitabiyah, kalaupun 

diperbolehkan bagi laki-laki, itupun makru hukumnya, kecuali memang dalam 

keadadaan terpaksa betul.30 

Hazairin seperti yang dikutip H. Muhammad Daud Ali dalam bukunya 

menjelaskan dispensasi yang diberikan oleh al-Qur’an 5:5 itu ada syaratnya. 

Syarat yang dimaksudkan tercantum dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ (4) :  25, jika 

susah mendapatkan wanita muslim disekitar pria muslim yang hendak berumah 

tangga itu. Dalam situasi dalam kondisi Indonesia, kata beliau, adalah sulit bagi 

umat Islam untuk membernarkan penggunaan dispensasi yang diberikan dalam al-

Qur’an surat 5:5 itu, sebab pilihan dan kesempatan  untuk menikahi wanita yang 

                                                           

29M. Achmad Khuzairi, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada; 
1995), h. 37.  

30Abdul Mutoal Muhammad al-Jabary, Perkawinan Campuran Menurut Pandangan 

Islam, Penterjemah Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 11.  
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beragama Islam sangat luas, karena banyaknya wanita muslim di negara yang 

penduduknya mayoritas beragama Islam ini.31 

Diantara hikmah yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan 

perkawinan pria muslim dengan wanita kristen atau yahudi karena pada mula dan 

hakikatnya agama kristen dan yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab 

sama-sama agama wahyu (revealed religion). Maka, kalauseorang wanita 

kristen/Yahudi kawin denga wanita pria muslim yang baik, taat dan kuat imannya, 

dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri wanita itu masuk Islam. 

Karena, ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran 

Islam.32 

Karena itu, cukup bijaksana dan suatu ketetapan yang arif bahwa agama 

Islam pada dasarnya melarang perkawinan  antara muslim/muslimah dengan 

bukan penganut Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditolerir syariah, pria 

muslim yang kualitas dan kadar iman dan Islamnya cukup mantap, 

diperkenangkan kawin dengan wanita ahlul kitab yang akida dan praktek 

ibadahnya tidak  menyimpan dari Islam atau yang bukan dari kalangan aktivus 

fanatik agama ahlul kitab dengan disertai tujuan, misi dan usaha serius untuk 

membawa pasangannya kepada Islam.  

Fakta-fakta menunjukan sebagimana dikemukakan oleh Ali Ahmad al-

Jurjawi dalam “Hikmah al Tasyiri wa Falsafatuhu”,bahwa wanita-wanita 

kitabiyah yang kawin dengan pria muslim yang baik dan taat pada ajaran 

agamanya, pada akhirnya dapat terbuka hatinya dan atas kesadaran  sendiri masuk 

Islam.33 H. M Quraish Shihab menjelaskan, bahwa Ahlul Kitab yang pada 

                                                           

31Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, h. 64. 
32Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 261. 
33Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri’wa Falsafatuhu, Jilid II (al-Qahirah: al 

Yusufiah bi Babi al-Khulq, 1931), h. 27. 
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hakikatnya merupakan kemusyrikan seperti keyakinan trinitas, atau bahwa Uzair 

demikian juga Isa adalah anak  Allah, dan sebagainya.  

      Beliau juga dapat memahami seseorang yang memfatwakan tidak sah 

perkawinan pria muslim dengan Ahlul Kitab, tetapi bukan dengan alasan yang 

dikemukakan Ibnu Umar. Alasan yang dapat dikemukakan antara lain 

kemaslahatan Agama dan kehormatan hubungan rumah tangga yang tidak mudah 

dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham denga ide, pandangan 

hidup atau agamanya.34 

Menurut Sayyid Qutb, seperti yang dikutip Abdul Mutaal Muhammad al-

Jabry, tentang perkawinan laki-laki Islam dengan wanita-wanita Ahlul Kitab, 

beliau lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengharamkan menikahi wanita 

Kitabiyyah yang memiliki akidah trinitas.35 Dalam konteks perkawinan beda 

agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada tahun 1980 telah mengeluarkan 

fatwa bahwa seorang wanita beragama Islam tidak boleh (Haram) dinikahi dengan 

pria yang bukan beragama Islam, dan tidak diizinkan laki-laki yang beragama 

Islam, mengawini perempuan yang bukan beragama Islam. Adapaun 

pertimbangan fatwa pelarangan laki-laki muslim mengawini perempuan ahlul 

kitab yang meskipun menurut al-Qur’an pada prinsipnya dibolehkan adalah 

karena dampak negatifnya (mudharat) lebih besar dari pada dampak positifnya 

(mashlahah).36 

Bila diikuti penafsiran bahwa pengertian musyrikin adalah mencakup 

semua umat yang ada diluar Islam, maka termaksud juga haram menikah dengan 

                                                           

34M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Cet. VIII, Bandung: Mizan; 1998), h. 370. 
35Abdul Mutoal Muhammad al-Jabary, Perkawinan Campuran Menurut Pandangan 

Islam, Penterjemah Achmad Syathori, h. 19.  
36Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Perkawinan bagi umat Islam Indonesia (Jakarta: 

Sekretariat MUI; 1986), h. 71-73.  
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ahlul kotab yahudi dan nasrani disebabkan mereka menyekutukan Allah dengan 

Uzair dan Nabi Isa.37 

Sebelum melaksanakan perkawinan antar agama patut direnungkan dan 

ditimbang kembali aspek mudharat dan maslahat yang terdapat pada perkawinan 

beda agama tersebut. Karena pada prinsipnya dalam menentukan hukum syariat, 

kita harus kembali kepada konsep maqashidusy syariah tujuan dan filosofi syariah 

yang memuat pertimbangan dan perioritas kemaslahatan. Sehingga amat bijaksana 

bila pilihan hukum fiqih dalam perkembangan kontemporer, hikma dan illat 

hukum dibalik masalah perkawinan beda agama, maka kita pada prinsipnya 

cenderung untuk melarangnya dan memandangnya haram sekalipun bagi 

perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab kecuali dalam kondisi, batas 

dan persyaratan tertentu.38 

Memperhatikan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan 

antar agama membawa dampak yang tidak baik. Baik terhadap pasangan suami 

istri, maupun terhadap anak-anak mereka. Bagaimanapun juga, non Islam tetap 

berprinsip mempertahankan agama mereka dan berusaha untuk mejaga 

pasangannya kepada ajaran agama yang diyakininya. Sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 120. 

 s9 uρ 4 yÌö� s? y7Ψtã ßŠθåκu� ø9 $# Ÿωuρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# 4 ®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝåκtJ̄=ÏΒ 3 ...  

Terjemahnya 

           Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga 

mengikuti Agama mereka.39 

                                                           

37Muhammad Ali al-Sabuni, Rawa’i al- Bayan Tafsir ayat-al-Hakam min Al-Qur’an, Juz 
1 (Beirut: Muassasah Manahil al-Irfan), h. 287. 

38Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 262. 
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 19. 
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Allah melarang mengawini orang-orang musyrik (termaksud Yahudi dan 

Nasrani), adalah karena illat dari ayat 221 surat Al-Baqarah, yang harus diyakini 

akan terjadi, justru karena itulah dilarang nikah dengan non Islam, sebagaimana 

firman Allah swt. QS Al-Baqarah/2: 221. 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé&... tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$#uρ (# þθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ̈Ψyf ø9 $# Íοt� Ï�øóyϑø9 $#uρ ÏµÏΡøŒ Î* Î/ ( ...  

Terjemahnya 

...Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya...40 

Untuk menemukan sifat preventif dan antisipatif berdasarka pengalaman 

dan analisis psikologisdan sosiologis untuk mencegah bahaya terjadinya 

pemurtadan dan kehancuran  rumah tangga akibat konflik ideologis dan akidah 

akibat perkawinan beda agama, maka menjadi kewajiban bagi umat Islam 

indinesia untuk mentaati larangan aperkawinan beda agama sebagaimna yang 

dimaksud pasal 2 (1) UU No. 1/1974, dan juga kaedah fiqh yang berbunyi: 

 درَْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلىَ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ 

        Artinya 

            “Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada memperoleh 

kemaslahatan”41 

 Larangan tersebut ditegaskan pula dalam KHI, yakni pasal 40 dan 44, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita karena keadaan tertentu : 

a. Karena wanita yang bersangkutan masi terikat satu perkawinan dengan 

pria lain 

                                                           

40Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35. 
41Asyimuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 76. 
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b. Seorang wanita yang masi berada dalam masa iddah dengan pria lain 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam 

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang yang tidak beraga Islam. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan 

perundang-undangan  di Indonesia melarang perkawinan antar agama. Hal ini 

dapat dipahami, bahwa syarat yang tidak boleh tidak bagi calon suami dan istri 

adalah beragama Islam. 

b. Persetujuan Calon Mempelai 

Perundang-undangan di Indonesia menentukan salah satu syarat 

perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. (pasal 6 ayat (1) jo pasal 16 ayat 

(1) KHI). 

Ketentuan pasal 6 ayat (1) ini sangat penting artinya bagi suami dan istri. 

Karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama 

mungkin, maka suda selayaknya. Bahwa syarat penting untuk perkawinan itu 

adalah perstujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak, tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun.42 

 Pasal 6 ayat (1) mengandung suatu prinsip kebebasan kemauan yang 

sangat baik. Buat umat Islam kemauan tersebut sekali-kali tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an, sesungguhnya mungkin bertentangan dengan hukum fiqih 

mazhab Syafii yang dianut.43 

 Persetujuan ini penting agar masing-masing suami istri, memasuki gerbang 

perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi 

                                                           

42Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta; 1991), h. 1. Lihat  J. 
Prins, Tentang Hukum Perkawina di Indonesia (GA. Ticoaru) Jakarta: Ghalia Indonesia,1991), h. 
41. 

43Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1-1974, Cet. II  h. 16. 
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tugas, hak dan kewajibannya secara proposional, sehingga dengan demikian 

tujuan perkawinan dapat tercapai. 

 Menurut Ahamr Rafiq, persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari 

peminangan (khitbah). Karena persetujuan, tidak mungkin atau setidak-tidaknya 

sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. 

Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai 

wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas dan pegawai pencatat, sebelum 

akad nikah dilangsungkan.44 

 Dikalangan ulama fiqh berbeda pendapat tentang persetujuan  wanita yang 

akan dinikahi. Imam malik, Syafi’i dan ibnu Abi Laila, berpendapat bahwa gadis 

desa harus diminta persetujuannya. Demikian pula wanita-wanita janda yang 

sudah dewasa harus diminta persetujuannya.45 

Menurut sebagian pakar hukum  di Indonesia tentang pasal 6 ayat (1) UU 

No. 1/1974 jo. Pasal 16 ayat (1) KHI, dimana orang tua/wali tidak boleh memaksa 

anak untuk melakukan pernikahan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, 

atau belum bersedia untuk kawin.46 Apalagi untuk masyarakat yang sudah maju 

tidak pantas lagi kawin dipaksa, oleh karenanya adanya persetujuan  dari kedua 

calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang 

sekarang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, kiranya dapat dihindari 

praktek “kawin paksa” yang dahulu banyak terjadi.47 

                                                           

44Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Idonesia (Jakarta: PT Raja Drafindo Persada; 1995), h. 
23-24. 

45Ibnu Rusyd, Bidayatun Mujetahid, juz III, Penterjemah Imam Ghazali Said dan A. 
Zaitun (Jakarta: Pustaka Amani; 1995), h. 9. 

46Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

adat dan Hukum Agama, h. 45. 
47K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia Cet IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1978), h. 25. 
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 Syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974 Jo 

pasal 16 ayat (1) KHI ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw: 

ات ه ا إ ذ ن ه ا ص م  ه ا ف ي ن ف س ه ا و  ن ه ا أ ب و  ال ب ك ر  ي س ت أ ذ  َ  و  ُ   َ  ُ    َ ُ  ْ ِ  َ    َ  ِ  َْ   ِ    َ  ْ ُ َ    َ ُ  ِ ْ  َ  ْ َ   ُ  ْ ِ  ْ  َ ل ي  ه ا،  ن  و  َ    الث ي  ب  أ ح ق  ب ن ف س ه ا م  ِّ  ِ َ   ْ  ِ    َ  ِ  َْ ِ  ُّ  َ َ   ُ ِّ َّ     
Artinya 

      Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, 
ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya 
adalah diamnya.48 

 Secara rinci bentuk persetujuan dari wanita yang dimintai persetujuannya, 

dijelaskan dalam pasal 16 ayat (2) KHI : “Bentuk persetujuan calon mempelai 

wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat 

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

 Sebab pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai pegawai pencatat 

nikah (PPN) menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 17 

KHI. 

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah 

menenyakan terlebidahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 

saksi nikah. 

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai, 

maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna runggu, 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 

dimengerti. 

Menurut yahya Harahap, ketentuan pasal 16 dan 17 KHI merupakan 

penekanan terutama diberikan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan 

penolakan. Dengan demikian “birul walidain” tidak boleh dipakai sebagai dasar 

                                                           
48Muslim Bin Hajjaj, Sahih Muslim, Juz 2 (Dar Ihya Turasts: Beirut, t.t), h. 1037. 
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bagi orang tua untuk melaksanakan perkawinan putrinya. Dengan kata lain bahwa 

kedua pasal ini tidak diperbolehkan “kawin paksa”.49 

c. Izin dari Orang Tua/Wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 
Tahun. 

Syarat perkawinan ini diatur dalam passal 6 ayat (2) sampai dengan ayat 

(6) UU No. 1/1974 jo pasal 15 ayat (2) KHI. 

Izin ini diberikan oleh orang tua. Kalau orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali. Dalam hal tidak ada orang tua atau wali atau ada perbedaan pendapat 

diantara mereka, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar 

orang-orang tersebut. 

Menurut O.S.Eoh, ketentuan pasal 6  UUP tentang izin bagi mereka yang 

belum berumur 21 tahun yang akan mengadakan perkawinan, jelas bagi kita 

bahwa suatu perkawinan di Indonesia bukan saja merupakan urusan pribadi, tetapi 

juga merupakan urusan keluarga kedua bela pihak. Disamping itu dengan adanya 

izin dari orang tua/wali membuktikan bahwa keluarga dari kedua calon mempelai 

merestui perkawinan yang akan dilangsungkan.50 

Adanya ketentuan pasal 6 ayat (2) s/d ayat (6) ini dapat dipahami, bahwa 

anak yang belum berumur 21 tahun atau belum perna menikah berada dibawah 

kekuasaan orang tuanya. Oleh karenanya kedua orang tua wajib memelihara  dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 ayat (1) UU No. 1/1974). 

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan antara orang tua putus. (pasa 45 ayat (2) UU No. 1/1974).  
                                                           

49M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstaksi 

Hukum Islam dalam Minmbar Hukum, No. 4 Tahun II, 1991 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama, 1991), h. 83. 

50O.S. Eoh, Perkawinan antar Agama dalam teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 49.  
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d. Umur Calon Mempelai 

Baik UU No. 1/1974 maupun KHI telah menetapkan batas minimal untuk 

melangsungkan perkawinan, yakni calon memepelai pria berumjur 19 tahun dan 

calon mempelai perempuan berumur 16 tahun  (pasal 7 ayat (1) jo pasal 15 ayat 

(1) KHI). 

Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan 

UUP, bahwa calon istri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 

keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan 

antara calon suami istri yang masih dibawa umur.51 

Disamping itu dimaksudkan untuk menghindari adanya perkawinan 

dibawa umur yang dulu masi sering  terjadi di Indonesia. Dengan batasan umur 

ada kesan, UUP bermaksud untuk merekayasa (untuk tidak mengatanm menahan 

laju) perkawinan yang membawa akibat pada laju pertambahan  penduduk.52  

Menurut Hazarain ketentuan umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk 

perempuan adalah sesuai dengan ajaran al-Qur’an menyebutkan dengan kata 

rusyd (Q. IV: 6) kata rusyd dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan 

harta sendiri. Oleh karena itu, ukuran baligh menurut mazhab, yaitu suda keluar 

haid bagi wanita dan suda keluar mani (sperma) bagi laki-laki, sekali-kali tidak 

cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat sekarang ini.53 Dengan ketentuan 

umur yang jelas untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada lagi  didasarkan 

                                                           

51Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Idonesia, h. 76-77. 
52Amir Nuruddin dan  Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam  di Indonesia 

(Jakarta: Predana Media: 2004), h. 71.  
53 Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1-1974, Cet. II  h. 16-17. 
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pada ukuran syarat yang mengambang yakni pada ukuran “aqil baligh”. Tetapi 

suda menjadi definitif secara positif pada patokan umur yang jelas.54  

Batas umur yang tercantum dalam UUP tersebut bila dikaji lebih lanjut, 

lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan, dari pada 

mempertimbangkan baik segi psikologik,  maupun segi sosialnya.55 

Ketentuan umur diatas, bila dilihat dari segi fisiologik, seseorang 

umumnya sudah dewasa, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah 

dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologik-fisiologik alat-alat untuk 

memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya.  Tanda bahwa alat 

untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, pada wanita ditandai dengan 

menarche yaitu haid yang pertama kali, sedangkan pada pria ditandai datangnya 

polutio yaitu keluarnya air mani pada waktu tidur yangsering disebut dengan 

“mimpi basah”. Bila pada anak wanita telah haid dan anak pria telah mengalami 

polutio, maka secara fisiologik mereka telah masak, dan bila mereka mengadakan 

hubungan seksual, kemungkinan untuk mengandung atau hamil dapat terjadi.56 

Dilihat dari psikologik sebenarnya pada wanita umur 16 tahun, demikian 

pula umur 19 tahun bagi pria belum dapat dikatakan bahwa mereka suda dewasa 

secara psikologik. Pada umur demikian, pada umumnya masih digolongkan pada 

umur remaja atau  adolesensi. Pada umur demikian ini akan berbeda dengan umur 

dewasa, yakni umur 21 tahun atau lebih. 

Menurut Hurlock seperti yang dikutip Bimowalgito, umur yang ideal 

untuk menikah adalah pada umur dewasa, yakni umur 21 tahun. Namum  

demikian pula umur bukan suatu  patokan yang mutlak, tetap sebagai ancar-ancar 
                                                           

54M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstaksi 

Hukum Islam dalam Minmbar Hukum, No. 4 Tahun II, 1991, h. 82. 
55Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

UGM, 1984), h. 25.  
56Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, h. 25-26. 
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tentang masa tersebut, tidak ada ukuran yang pasti. Walaupun ada patokan umur 

tertentu, hanyalah merupakan  patokan yang tidak mutlak, karena hal tersebut 

bersifat subyektif. Namum demikian karena sifatnya yang ijtihad, yang 

kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila 

karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawa 21 

tahun-atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita 

undang-unang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam 

hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun wanita”.  

e. Tidak Ada Larangan Perkawinan Antara Dua Calon Mempelai. 

Dalam buku “Ilmu fiqh” yang dikeluarkan oleh departemen Agama RI, 

salah satu calon mempelai adalah kebolehan antara keduanya untuk menikah. 

Ketentuan dalam fiqh ini diatur kembali didalam UU No. 1/1974 pasal 8 

dan pasal 9. Sedang KHI mengaturnya dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44. 

Berkenaan dengan larangan perkawinan yang termuat di dalam fiqh, UUP 

dan KHI tidak menunjukan adanya pergeseran konseptual dari fiqh. Hal ini 

disebabkan karena masalah larangan perkawinan ini adalah masalah normatif 

yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang taken for granted.
57

  

Sehubungan dengan larangan nikah dengan orang-orang tertentu ini, maka 

dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut asas selektifitas. 

Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebi dahulu 

menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang 

menikah.58  

                                                           
57Amir Nuruddin dan  Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam  di Indonesia, h. 153. 
58Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bimi Aksara, 1996), h. 34. 
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Untuk lebih muda memahami tentang yang dilarang dinikahi baik menurut 

UU No. 1/1974 maupun KHI, sebagaimana dalam ilmu fiqh juga atau hukum 

Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan 

mahram (orang yang haram dinikahi). Dimasyarakat istila ini sering disebut 

dengan istilah muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim kalaupun 

kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami, yang menyebabkan istrinya 

tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan 

atau masi berada dalam iddah talak raj’i. Disamping itu muhrim itu juga 

digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.
59  

Ulama fiqh telah membagi mahram ini kepada dua macam. Pertama 

mahram muabbad (larangan untuk selamanya) dan kedua mahram muaqqat 

(larangan untuk waktu tertentu).  

Adapun mahram muabbad ada empat kelompok: 

1) Haram dinikahi karena hubungan nasab ( al-muharramat min al-nasab). 

2) Haram dinikahi karena hubungan susuan (al-muharramat min al-

rada’ah). 

3) Haram dinikahi karena hubungan  semenda (al- muharramat min al-

mushaharah) 

4) Haram seorang wanita dinikahi karena sumpa li’an. 

Adapun mahram muaqqat (larangan untuk waktu tertentu) adalah sebagai 

berikut: 

1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki 

dalam waktu bersamaan. 

2) Wanita yang terikat perkawinan dilarang dinikah oleh seorang laki-laki 

lain. 
                                                           

59Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi  Hukum Islam, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru Van 
Hoeve, t.t.), h. 1049.  
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3) Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah yang 

ditinggalkan mati. 

4) Wanita yang ditalak tiga, haram kawin dengan bekas suaminya, kecuali  

wanita yang ditalak tiga sudah kawin dengan  pria lain telah 

berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir dan telah 

habis masa iddahnya. 

5) Wanita yang sedang melakukan ihram, baik umrah maupun haji, tidak 

boleh kawin. 

6) Wanita musyrik, ialah wanita yang menyembah selain Allah swt. 

7) Wanita haram dinikahi oleh seseorang yang telah mempunyai istri 4 

orang. 

2. Syarat-syarat Formil/Administrasi  

Diatas suda dijelaskan syarat-syarat materil, yakni syarat-syarat yang 

berhubungan langsung dengan pribadi calon suami dan calon istri. Berikut ini 

akan dijelaskan syarat-syarat formil atau syarat-syarat administrasi, yakni tata cara 

yang harus dipenuhi sebelum, pada saat maupun  setelah dilangsungkan  

perkawinan. 

Ketentuan yang berhungan dengan syarat formil atau administrasi diatur 

didalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

Dalam KHI diatur dalam pasal 5 sebagai berikut: 

1) Agar terjamin ketertiban  perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 

Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 
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Syariat Islam tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan 

perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan 

oleh al-Qur’an supaya dicatat. Sebagaimana firman Allah swt.  QS Al-Baqarah/2: 

282. 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒ Î) ΛäΖtƒ#y‰s? A øy‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β çνθç7 çF ò2$$sù 4 ...  

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...60 

Para ulama fiqh tidak membahas masalah pencatatan perkawinan ini, 

selain tidak ada dalil yang menganjurkannya, juga pencatatan perkawinan belum 

dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah 

alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. 

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus 

berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur 

lisan (oral) kepada kultur tertulis sebagi ciri masyarakat moderen, menuntut 

dijadikannya akta, surat sebagai bukti otentik. Saksi hidup tidak lagi bisa 

diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat 

juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti 

yang abadi itulah yang disebut dengan akta.61  

Dalam penjelasan umum sub 6 UU No. 1/1974 hanya disebutkan bahwa 

pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan. 

                                                           
60Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48. 
61Amir Nuruddin dan  Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam  di Indonesia, h. 121.  
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Mengingat pencatatan perkawinan itu suatu hal yang penting dalam suatu 

perkawinan dan sekaligus merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum 

perkawinan di Indonesia, maka secara rinci pencatatan perkawinan ini diatur di 

dalam pasal 2 s/d 9 PP No. 9/1975. 

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan diatur di dalam pasal 2. 

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana 

dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, 

Talaq dan Rujuk. 

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinanya 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 

oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan  mengenai pencatatan 

perkawinan 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku bagi tata acara 

pencatatan perkawinan didasarkan  berbagai peraturan  yang berlaku, tata 

cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP ini. 

Adapun prosedur untuk melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam 

pasal 3  s/d 9 dengan tahap-tahapannya sebagai berikut: 

a. Pemberitahuan 

Pasal 3 ayat (1) PP No. 9/1975 menetapkan, bahwa setiap orang yang akan 

melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai 

Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. 

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada 

kantor urusan Agama, karena pelaku UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 
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Nikah, Talaq dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, 

pemberitahuannya dilakukan kepada kantor Catatan Sipil setempat. Yang menjadi 

masalah justru bagi orang-orang yang menganut kepercayaan. Menurut Moh. Idris 

Ramulyo, sampai saat ini peraturan pelaksanaanya belum ada. Apabila 

dilaksanakan menurut peraturan pelaksanaannya perkawinan bagi orang-orang 

Islam  tidak mungkin, karena mereka bukan orang Islam. Dilaksanakan menurut 

kitab undang-undang hukum perdata juga tidak mungkin pula, karena tidak diatur 

di dalam undang-undang tersebut, kecuali kalau  mereka dapat diklasifikasikan ke 

dalam orang-orang non Islam mungkin juga pejabat catatan sipil dapat 

melaksanakannya.62  

Yang dimaksud dengan pemberitahun adalah pemberitahuan seseorang 

yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan 

seperti diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5.63 

Pemeberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan  oleh salah seorang 

atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau 

diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis dapat juga dilakukan 

apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. 

Dalam hal pemeberitahuan dilakukan oleh orang lain, orang tersebut harus 

ditunjuk dengan suatu kuasa hukum khusus.  

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawianan tersebut, dilakukan 

paling lambat 10 harintua kerjasebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan 

tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (2), sedangkan ayat (3) merupakan dispensasi 

bagi calon mempelai yang mempunyai urusan penting untuk tidak tunduk kepada 

                                                           

62Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 169. 
63K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet IV,  h. 18-19.  
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pasal 3 ayat (2) diatas. Dispensasi diberikan oleh camat atas nama bupati kepala 

daerah. 

Dalam memberitahukan tentang naksud untuk melangsungkan perkawinan 

tersebut, berdasarkan pasal 5 PP No. 9/1975 memuat tentang nama, umur, 

agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah 

seorang atau kedua calon mempelai perna kawin disebutkan juga nama istri atau 

suami terdahulu. 

b. Penelitian 

Setelah PPN menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, 

maka PPN ditugaskan untuk meneliti persyaratan yang diajukan oleh calon 

mempelai tersebut, sebagaimana diatur di dalam pasal 6 PP No. 9/1975. 

Ayat (1) dari pasal 6 tersebut menegaskan, bahwa PPN berkewajiban 

untuk meneliti terhadap syarat-syarat perkawinan dan apakah tidak terdapat 

halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut undang-

undang yang berlaku. 

Sedangkan pasal 6 ayat (2) menugaskan kepada PPN untuk meneliti 

terhadap: 

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal 

tidak ada akta kelahiran  atau surar kenal lahir, dapat dipergunakan surat 

keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang 

diberikan oleh kepala desa atau yang disingkat dengan itu. 

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 

tinggal orang tua calon mempelai. 

c) Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dala pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan 

(5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya 

belum mencapai umur 21 tahun. 



46 
 

 

d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud  pasal 4 undang-undang dalam hal 

calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri. 

e) Dispensasi pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) 

undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi 

syarat batas minimum umur perkawinan. 

f) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, 

bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 

g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh mentri HAMKAM/PANGAB, 

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir 

sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada 

orang lain. 

Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut diatas 

oleh pegawai pencatat tertulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu 

(pasal 7). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam UUP dan atau belum dipenuhinya persyaratan 

dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 9/1975, keadaan itu harus segera diberitahukan 

kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. 

c. Pengumuman 

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada 

sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah PPN 

menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9/1975 

pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. 

Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan 

menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu 

tempat yang suda ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Adapun maksud 

pengumuman itu seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 8, adalah untuk 
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memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan 

keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang 

demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan 

kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Isi yang dibuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 PP No. 9/1975 

adalah: 

1) Nama, umur, Agama/Kepercayaan, Pekerjaan, tempat kediaman dari 

calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila alah seorang 

atau keduanya perna kawin disebutkan nama istri dan/atau suami mereka 

terdahulu. 

2) Hari, Tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

d. Pelaksanaan Akad Nikah 

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel, dan 

tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon 

mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur 

dalam pasal 10 PP No. 9/1975 sebagai berikut: 

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman 

kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam 

pasal 8 PP ini. 

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannnya itu. 

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 

hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 

dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
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e. Akta Perkawinan 

Pasal 11 PP No. 9/1975 menegaskan: 

(1) Sesaat sesuda dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan pasal 10 PP ini kedua mempelai menandatangani akta 

perkawinan yang telah disiapkan  oleh pegawai Pencatat berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, 

selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai Pencatat 

yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan 

menurut Agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang 

mewakilinya. 

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat 

secara resmi 

Akta perkawinan merupakan akta otentik yang didalamnya harus memuat 

hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 12 PP. No. 9/1975, yaitu: 

1) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercyaan, pekerjaan dan tempat 

kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduannya perna 

kawin,disebut juga nama suami istri terdahulu. 

2) Nama, Agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua 

mereka 

3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

4) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

5) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang 

6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undnag-undang 

7) Izin dari pejabat yang dituju oleh mentri HANKAM/PANKAB bagi 

anggota angkatan  bersenjata 
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8) Perjanjian perkawinan apabila ada 

9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para 

saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam 

10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa 

apabilan perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, dimana helai pertama 

disimpan oleh pegawai Pencatat dan  helai kedua disimpan pada panitera 

Pengadilan dalam wilaya kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Sedangkan 

kepada suami istri hanya diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13 PP 

No.9/1975).  

3. Syarat-Syarat Khusus bagi yang akan berpoligami. 

Selain syarat-syarat materil dan formil, bagi yang akan berpoligami 

berlaku pula syarat-syarat khusus untuk berpoligami tersebut. Syarat-syarat yang 

dimaksud diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1/1974. Sedangkan KHI 

mengaturnya di dalam pasal 55 s/d 59. 

Pada prinsipnya UU No. 1/1974 menganut asas monogami, sebagaimana 

dijelaskan dalam penjelasan umum angka 4 huruf e : Undang-undnag ini 

menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena 

hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seoranag suami dapat 

beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan 

lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan 

tertentu dan diputuskan  oleh pengadilan. 

Azas monogami tersebut dipertegas oleh pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 : 

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan 
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ayat (2) menjelaskan : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami  

untuk beristri lebih dari seorang  apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Pengecualian ini hanya khusus berlaku bagi mereka yang beragama Islam 

dan Hindu dan tidak berlaku bagi yang beragama kristen. Para ulama di Indonesia 

sepakat bahwa poligami tidak dilarang, tetapi juga tidak diwajibkan untuk 

monogame.64  

Demikian pula dengan ulama fiqh sepakat tentang kebolehan poligami, 

kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi, menyatakan 

kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani 

menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-

Syafi’i juga menyatakan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini 

hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi  istri di malam hari atau 

siang hari.65 

Menurut Abdurahman I. Doi, juka disederhanakan pandangan normatif al-

Qur’an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulam fiqh setidaknya menjelaskan 

dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang lelaki yang akan 

berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai 

berbagai keperluan dengan bertambahnya  istriyang diikahi. Kedua, seorang lelaki 

memperlakukan semua istrinya dengan adil.66 

Selain syarat-syarat untuk berpoligami, para ulama juga mengungkapkan 

hikma dibolehkan bagi lelaki beristri sampai empat. Al-Jarjawi mengungkapkan, 

ada tiga hikmah yang dikandung oleh syariat poligami. Pertama, kebolehan 

                                                           

64M. Achmad Khuzairi, Nikah Sebagai Perikatan,  h. 167. 
65Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam  di Indonesia, h. 158. 
66Abdurahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Penterjemah Zainuddin  

dan Rusyid Sulaimany (Jakarta: Rajwali Pres, 2002), h. 192. 
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pologami yang dibatasi sampai empat ornag menunjukan manusian sebenarnya 

terdiri dari empat campuran didalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas 

laki-laki itu beristri empat. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis 

mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. 

Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai 

waktu senggang tiga hari dan ini merupakan  waktu yang cukup untuk 

mencurahkan kasih sayang.67 

Terlepas dari syarat dan hikmah untuk berpologami yang dikemukakan 

oleh para ulama tersebut, UUP di Indonesia membolehkan bagi laki-laki yang 

beragama Islam untuk berpologami. Kebolehan berpoligami didalam UUP 

sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan 

alasan-alasan  yang membolehkan tersebut. 

Dalan pasal 4 UUP jo. Pasal 57 KHI dinyatakan: seorang suami yang akan 

beristri lebih darei seorang apabila: 

a) Istir tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada 

tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau 

dalam rumusan KHI, yang sakinah, mawaddah, dan rammah. Jika salah satu dari 

tiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, suda 

barang tentu kemampuan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan 

rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi 

                                                           

67Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri’wa Falsafatuhu, h.10. 
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kepincangan yang akan mengganggu laju bahtera rumah tangga yang 

bersangkutan.68  

Memperhatikan pasal-pasal yang membolehkan untuk berepoligami 

kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh 

UUP sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami 

terbuka atau monogami yang tidak mutlak. Poligami ditempatkan pada status 

hukun darurat (emer gency law), atau dalam keadaanyang luar biasa (extra 

ordinary circumstance). Disampung itu lembaga poligami tidak semata-mata 

kewenangan penuh suami tetapi atas dasar  izin dari hakim (pengadilan).69 

Selain alasan yang dapat dijadikan oleh suami yang akan berpoligami, 

harus pula dipenuhi syarat-syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU 

No. 1/1974 jo pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI, sebagai berikut: 

a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri 

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka 

c) Adanya jaminan bahwa suami aka berlaku adil  erhadap istri-istri dan anak-

anak mereka. 

Untuk membedakan persyaratan yang ada pada  pasal 4 dan 5 adalah, pada 

pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif , artinya salah satu harus ada pada 

istri untuk dapat suami mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 

adalah persyaratan kumulatif, dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suamki 

yang akan melakukan poligami. 

Prosedur untuk melaksanakan poligami diatur di dalam PP No. 9/1975. 

Pada pasal 40 dinyatakan: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih 

                                                           

68Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Idonesia, h. 171. 
69M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading Co Medan, 

1975), h. 25-26. 
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dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

pengadilan. 

Sedangkan tugas pengadilan diatur di dalam pasal 41 PP No. 9/1975 

sebagai berikut: 

a) Ada  atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi  

b) Ada atau tidak adanya persetjuan  dari istri, baik persetujuan  lisan maupun 

tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu 

harus diucapkan didepan sidang pengadilan. 

c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : 

   (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh 

bendahara tempat bekerja; atau 

   (2) Surat keterangan  pajak penghasilan; atau 

   (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan 

d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami  akan berlaku adil terhadap 

istri-istri  dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami 

yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. 

Pasal 42 menjelaskan bahwa pengadilan berkewajiban, untuk memanggil 

istri ke pengadilan guna untuk memberi penjelasan atau  kesaksian. Di dalam 

pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk 

memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan 

persyaratannya. 

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada 

seorang untuk melakukan pologami. Hal ini dinyatakan didalan pasal 43 yang 

berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 
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untuk beristri  lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya 

yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.” 

Izin penagdilan Agama sangan menentukan, sehingga didalam pasal 44 

dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan 

perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum  adanya 

izin dari pengadilan. 

E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

1. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hakdan kewajiban anggota keluarga, sejahtera 

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan 

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang 

antar anggota keluarga. 

 Manusia diciptakan Allah swt. mempunyai naluri manusiawi yang perlu 

mendapat pemenuhan, dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk 

mengapdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. 

Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya 

termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt 

mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. 

 Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan Agama yang perlu 

mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya 

ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Sehingga kalau diringkas ada dua 

tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan 

memenuhi petunjuk agama. 
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Mengenai naluri manusia sebagaimana firman Allah swt. QS Ali-

Imran/3:14. 

z Îiƒã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 �= ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# t ÏΖt6 ø9 $#uρ Î�� ÏÜ≈oΨs)ø9 $#uρ Íοt� sÜΖs)ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

É= yδ©%!$# ÏπāÒ Ï�ø9 $#uρ È≅ø‹ y‚ ø9$#uρ Ïπ tΒ §θ|¡ ßϑø9 $# ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ Ï^ ö� ys ø9 $#uρ 3 ...  

Terjemahnya 
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.70 

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta 

wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia 

mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagimana tersebut pada QS Al-

Rum/30:30. 

óΟÏ%r' sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z�‹ ÏΖym 4 |Nt� ôÜÏù «! $#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? 

È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪    

Terjemahnya 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak 
ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.71 

   Dan perlulah pengenalan terhadap Allah swt. itu adalah bentuk pengalaman 

Agama. 

  Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali 

dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan 

perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 

3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan  

                                                           
70Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43. 
71Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 407. 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersunggu-sunggu untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal 

5. Membangun rumah tanggauntuk membentuk masyarakat yang tentram atas 

dasar cinta dan kasih sayang.  

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

Seperti telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai 

kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak 

keturunanyang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran 

keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu.Agamamemberi jalan hidup 

manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat 

dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga 

dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan 

oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak 

hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak. 

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri 

yang tidak mandul: 

Al-Qur’an menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi 

putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS Al-

Furqan/25:74. 

tÏ% ©!$#uρ šχθä9θ à)tƒ $oΨ−/u‘ ó= yδ $ oΨs9 ôÏΒ $ uΖÅ_≡uρø— r& $oΨÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ nο§�è% &ã ôãr& $ oΨù=yè ô_ $#uρ 

šÉ)−F ßϑù=Ï9 $·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪    
Terjemahnya 

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada 
Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), 
dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.72 

                                                           
72Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 364. 



57 
 

 

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai 

pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahanamal 

kebajikan diakhirat nanti, manakalah dapat mendidiknya menjadi anak shaleh, 

begitu besarnya perana anak terhadap amal orang tuanya, sehingga diterangkan 

dalam hadis nabi saw. bahwa seorang yang kehilangan putranya yang masi kecil 

akan dimasukan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka. 

b. Penyalaluran Syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan 
tanggung jawab. 

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt. manusia diciptakan berjodoh-

jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan 

antara pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. 

Sebagaimana tersebut pada surat QS Al-Baqarah/2:187. 

¨≅Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß]sù§�9 $# 4’n<Î) öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr& uρ Ó¨$ t6 Ï9 

£ßγ ©9 3 ... 

Terjemahnya 
       Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 

isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 
pakaian bagi mereka...73 

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk 

menyalurkan cintah dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis  

dan bertanggungjawab. 

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan 

menghasilakan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan 

atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang 

ada pada dirinya masing-masing sedangkan masing-masing orang mempunyai 

kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan 

kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. 

 

                                                           
73Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 29. 
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c. Memelihara Diri dari kerusakan 

Sesuai dengan surat Ar-Rum  ayat 21 diatas yang lalu, bahwa ketenangan 

hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui 

perkawinan. Orang-orang yang tidak menyalurkan dengan perkawinan akan 

mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan 

dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat,karena manusia mempunyai 

nafsu, sedangkan nafsu itu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Yusuf/12:53. 

... ¨βÎ) }§ø�̈Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ Ö‘θ à�xî ×Λ Ïm §‘ ...  
Terjemahnya 

...Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...74 

        Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah 

menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi 

dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual 

Seperti tersebut dalam hadis Rasulullah saw. 

لِلْبَصَرِوَاحَْصَنُ لِلْفَرْجِ  فَاِنّهُُ اغََضُّ   

Artinya 

Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan 

dapat menjaga kehormatan.75 

d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang 
halal 

Hidup sehari-hari menunjukan bahwa orang-orang yang belum 

berkeluarga tindakannya masi sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang 

mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang suda berkeluarga 

dalam cara mengendalikan kendaraanya lebih tertib, para pekerja yang suda 

berkeluarga lebih rajin dibanding dengan pekerja bujangan. Demikian pula dalam 

menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektifdan 

                                                           
74Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 242. 
75Muhammad bin Ismail bukhari, Sahih bukhari, Juz III (Dar annajah: Mesir), h. 26. 
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hemat, karena mengingat kebutuhan keluargadi rumah. Jarang pemuda-pemudi 

yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari 

ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan 

bekal untuk memenuhikebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibusetelah 

memenuhijenjang perkawinanmengetahui bagaimana cara penggunaan uangagar 

dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan 

kebutuhan itu mendorongsemangat untuk mencari rezki sebagai bekal hidup 

sekeluarga danhidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapiuntuk diri dan 

kelaurganya. 

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman Agama, 

jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan 

keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan 

demikian, melalui rumah tangga dapat menimbulkan gairah bekerja dan 

bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal. 

e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang 
sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang 

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri 

melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga 

yang terbentukmelalui perkawinan. 

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. 

Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kabahagiaan 

masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman 

anggotakeluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat 

menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan dan ketentraman 

masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhassilan 

pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. 

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam 
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menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga 

yang dibina dalam perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan 

dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Rum/30:21. 

ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6uΖ÷�t/ 

Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρã� ©3x�tGtƒ ∩⊄⊇∪     

Terjemahnya 
          Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.76 

2. Hikmah Perkawinan 

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi77 hikmah-hikmah perkawinan, antara lain: 

a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu 

banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, 

karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit 

jika dilakukan secara individu. Dengan demikian keberlangsungan 

keturunan dan jumlahnya harus terus dilestariakansampai benar-benar 

makmur. 

b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram  kecuali jika keadaan rumah 

tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang  kecuali dengan 

adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin 

terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. 

dengan alasan itulahmaka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum 

laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur. 

                                                           
76

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406. 
77Lihat Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyiri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah 

Hukum Islam), Penerjemah : Hadi Mulyono dan Subohus Surur (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 
h. 256-258.  
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c. Laki-laki dan perempuanadalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan 

dunia masing-msing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai 

macam pekerjaan.  

d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang 

dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. 

Istri berfungsi sebagai teman dalam suda dan penolong dalam mengatur 

kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan 

sendi penting bagi kesejahteraannya, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS Al-Araf/7: 189. 

Ÿ≅ yèy_uρ... $ pκ÷]ÏΒ $yγ y_ ÷ρy— zä3ó¡uŠÏ9 $ pκö� s9 Î) ...(    

Terjemahnya 

...Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya...78 

e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecenderungan). 

Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa 

yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka 

akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan 

timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan 

perizinan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan 

lagi, akan merusak peraturan alam.  

f.  Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya 

terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam 

warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin 

mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya 

diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh 

Agama dan manusia. 

                                                           
78Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 175. 
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g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 

Pernikahan pada umumnya  akan akan menghasilkan keturunan yang 

banyak. 

h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang 

mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masi 

meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan 

kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. 

Anak yang saleh merupakanamalnya yang tepat yang masi tertinggal 

meskipun dia telah mati.  

Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-

hikmah yang lain, sebagai berikut:  

      1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang 

selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak 

dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami 

kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan 

jalan yang alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk 

menyalurkan dan memuaskannaluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi 

segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram 

perasaan tenang menikmati barang yang halal.  

       2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak  menjadi 

mulia,memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta 

memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. 

      3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pulah perasaan-

perasaan ramah, cinta dan sayang  yang merupakan sifat-sifat baik yang 

menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 
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     4. Menyadari tanggung jawab beristri menanggung anak-anak akan 

menimbulkan sikap rajin dan sunggu-sunggu dalam memperkuat bakat 

dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan 

tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak 

bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah 

kekayaan dan memperbanyak produksi. 

      5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur 

rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-

batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-

tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurusi rumah tangga, 

memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat 

dan menyenangkan bagi suaminya untuk istrahat guna melepaskan lelah 

dan memperoleh kesegaranbadan kembali. Sementara itu suami bekerja 

dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah 

tangga. Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan 

menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, 

dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang 

menguntungkan. 

      6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat mebuahkan tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 

hubungan kemasyarakatan  yang oleh Islam direstui, ditopang dan 

ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling 

menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia. 

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara 

lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran 

naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras,pengaturan hak 
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dankewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahim  antaradua 

keluarga,yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. 

F. Isbat Nikah 

1. Pengertian Isbat Nikah 

Isbat nikah berasal dari bahasa  arab yang terdiri dari isbat dan nikah. 

Menurut bahasa isbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”79, Isbat 

Nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan 

dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya 

mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.  

Khusus mengenai perkara perkawinan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) 

disebutkan bahwa : “yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang 

diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku 

yang dilakukan menurut syariah, antara lain pada angka (22) disebutkan perkara 

“pernyataan tentang sahnya perkawinan yeng terjadi sebelum undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang 

lain”. untuk selanjutnya, perkara ini disebut sebagai perkara pengesahan nikah 

yang dalam kompilasi hukum Islam dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang 

disebut isbat nikah. 

2. Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukum Isbat Nikah 

Sumber utama dalam melakukan kesimpulan hukum Islam didasarkan 

pada analisis yang cermat terhadap teks-teks al-Qur’an dan Hadis. Disamping 

kedua sumber tersebut masi terdapat sumber pendukung lain yang juga bisa 

dijadikan dasar analisis hukum suatu permasalahan seperti Qiyas, ijma dan 

                                                           

79Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta,1984), 
h. 157. 
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sebagainya.80 Sumber-sumber pendukung semacam itu tetap berdasarkan pada al-

Qur’an dan hadis sebagai sumber utama. 

Syariat Islam baik dalam al-Qur’an maupun hadis tidak mengatur secara 

kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Selama ini umat Islam masih 

perpegang pada pemahaman yang menekankan prespektif fiqh sentris dalam 

pelaksanaan perkawinan. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup 

apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti 

pencatatan perkawinan. Hal tesebut berbeda dengan ayat muamalah yang 

diperintahkan untuk mencatatnya. 

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa percatatan 

perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-

Qur’an yang menganjurkan  untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. 

Pertama; larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kultur 

tertulis tidak begitu berkembang  dibanding dengan kultur hafalan. Kedua; ketika 

itu sangat mengandalkan hafalan. Mengingat sebuah peristiwa perkawinan 

bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan. Ketiga; tradisi walimah al ulrsy 

(walaupun dengan sangat sederhana : dengan seekor kambing) merupakan saksi 

disamping saksi syar’i sebuah perkawinan. Keempat; ada kesan perkawinan yang 

berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara 

berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung antara calon suami dan 

calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti kawin 

selain saksi belum dibutuhkan.81 Karena tuntutan perkembangan, dengan berbagai 

                                                           

80Dalam terminologi ushul fiqh sumber hukum Islam atau biasa juga disebut al-adillah al-
syariah yang disepakati ada empat, yaitu : al-Qur’an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan yang 
tidak disepakatiadalah istihsan, Maslahah al-Mursala, Al-Istishab, Al-urf, Qaul/Mazhab al-sahabi 
dan syar’u man qablana. Selengkapnya lihat Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. XII; 
Kairo: Dar al-Kalam, 1978), h. 21-22. 

81Amir Nuruddin, Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 121. 
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pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. 

Sebagaimana yang tertuang  di dalam undang-undang RI. No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan pasal 2 ayat (2). 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertibaan 

perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur 

melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian 

perkawinan, lebih khusus lagi bagi perempuan  dalam kehidupan rumah tangga. 

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-

masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara 

mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan 

upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. 

Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan 

hukum yang telah mereka lakukan.82 

Undang-undang No. 22 tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku 

sejak 2 november  1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, tanggal  26 

oktober  1954 (LN. 1954 No. 98),  yakni undang-undang pencatatan nikah, talak 

dan rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi 

orang Islam. Dalam pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa:83 Nikah 

yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang 

diangkat  oleh menteri  Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. 

Dalam perkembangan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai 

pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat 

                                                           

82Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 107. 

83Abd. Shomad, Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 280. 
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(2) yang menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang 

yang berlaku. 

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya pernikahan 

diatur dalam pasal 3 -11 PP No. 9 tahun 1975, yakni: 

a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinana kepada 

pegawai pencatat  di tempat perkawinan akan dilangsungkan pasal (3)  

b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di 

kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan 

perkawinan itu pasal (8) 

c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri 

oleh kedua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10)  

d. Sesaat sesuda dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan 

menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pagawai 

pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam 

(Pasal 11) 

e. Untuk memberikan kepastian  hukum tentang adanya perkawinan, kepada 

mempelai diserahkan kutipan akta nikah/perkawinan sebagai alat bukti 

(Pasal 12) 

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggang 

melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akan 

menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan 

liar dalam bentuk kumpul kebo atau compassionate marriage. 

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan 

agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat keputusan 
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mahkama Islam tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa  bila rukun 

nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan 

yang bersangkutan dikenakan denda  karena tidak didaftarkannya nikah itu.  

Dalam kompilasi hukum Islam, masalah pencatatan ini diatur  dalam pasal 

5-7, yakni : 

Pasal 5 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2. Percatatan perkawinan  pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat 

nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 

jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

Pasal 6 

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan  harus 

dilangsungkan dihadapan  dan dibawah pengawasan pegawai pencatat 

nikah. 

2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan  pegawai pencatat nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Dalam UU Mesir 1931 pasal 99 memuat ketentuan bahwa: tidak dapat 

diterima bila ada bantahan  pengakuan adanya perkawinan atau pernyataan telah 

kawin kecuali apabila dibuktikan  dengan akta perkawinan yang resmi. 

Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :  

Pasal 4 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
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Pasal 5 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat  Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah sebagaimana yang diatur  dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

Pasal 6 

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 

2. Perkawinan yang dilakukan  diluar pengawasan  pegawai pencatat nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 

KHI Menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut 

hukum agamanya. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 

yakni: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu.” Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan 

oleh pemeluk Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan 

dalam Islam. Secara a contrario, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk 

Islam dengan tidak berdasar pada aturan-aturan perkawinan dalam Islam adalah 

tidak sah (bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, 

1975:37).84 

Pencatatan perkawinan yang disyaratkan oleh pasal 5 KHI adalah sejalan 

dengan yang diatur  dengan pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yakni: tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam PP 

No. 9 Tahun 1974 tentang perkawinan (LN, 1975 No. 12). Peraturan tentang 

                                                           
84Abd. Shomad, Hukum Islam, h. 284. 
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pencatatan pernikahan ini telah pula diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang 

berlaku sejak 2 November 1954 melalui UU No. 32 tahun 1954, yakni UU 

Pencatatan  Nikah, Talak, dan Rujuk. Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur 

pencatatan dikenal dengan nikah sirri.  

Nikah sirri menurut  KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri 

dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk kompassianate Marriage 

atau kawin kumpul kerbau (Yahya, 1991 : 44). Perkawinan sirri sah menurut 

agama, tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jika 

selama masa kawin sirri lahir seorang anak, maka anak tersebut dianggap tidak 

sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan 

ibunya, dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak 

diakui jika timbul masalah perdata).  

Pasal 4-7 ini merupakan penejelasan dari penekanan fundamental yuridis 

perkawinan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 (Yahya 1991: 43). 

Salah satu inti dari penekanan itu adalah bahwa perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN (Pasal 7 ayat (1) KHI).  

Dalam perkembangan terakhir ini, kehadiran penghulu dalam upacara 

pernikahan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan perkawinan 

diwajibkan di negara-negara muslim. Ketidakhadiran pegawai pencatat nikah 

dalam suatu upacara perkawinan dapat menyebabkan yang menyelenggarakan 

perkawinan itu, dibeberapa negara, dijatuhi pidana, sedang pernikahannya sendiri 

(yang kemudian dicatatkan) tidak dibatalkan.  

Dinegara-negara muslim diwajibkan adanya pencatatan perkawinan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing negara, 

kendatipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk 

membuktikan pernikahan yang sah yang dilakukan seseorang.  
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Selain dari perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat yang berkaitan 

dengan pernikahan itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan 

pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah dikemudian hari. 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 

pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa adanya pencatatan tersebut adalah 

untuk menciptakan ketertibaan yang berkaitan dengan adminstrasi kenegaraan 

yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertibaan sosial 

kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan diharapkan 

peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak 

(terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain, peraturan perundang-

undangan dibuat bukannya tanpa tujuan.85 

Untuk memahami hukum perkawinan sirri, termaksud hukum tentang 

pencatatan perkawinan dapat digunakan pendekatan qias.86 Qias dilakukan apabila 

ada suatu kasus (masalah), seperti telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang 

perlu ditetapkan hukumnya, perlu dicarikan peristiwa lain yang sudah ada 

penetapan hukumnya atas dasar nas dan antara kedua kasus ini ada persamaan 

illat.87 
                                                           

85Lihat Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan 

Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 
252-253. 

86Kias merupakan salah satu pendekatan yang diakui dalam ushul fiqh secara etimologis 
kata “kias” berarti “menyamakan , membandingkan, atau mengukur” secara epistemologis, para 
ulama ushul Fiqih mendefinisikan kias sebagai “ menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa  
yang tidak ada dasar nasnya, yaitu dengan cara membandingkannya pada suatu kejadian atau 
peristiwa  lain yang telah ditetapkan  hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan illat antara 
kedua kejadian  atau peristiwa itu. 

87Terdapat perbedaan redaksi ulama ushul fiqih dalam mendefinisikan illat, jumhur ulama 
Mazhab Hanafi, sebagian ulama Mazhab Hambali dan Imam al-Baidawi (salah seorang ulama 
mazhab Syafii, mengatakan bahwa illat adalah suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi 
suatu hukum, apabila terdapat illat pada suatu kasus, maka hukum pun ada. Kata “sifat pengenal” 
dalam definisi diatas, maksudnya dalah sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum , 
bukan hukum. Misalnya sifat memabukan merupakan illat dalam minuman khamar, dan 
memabukan itu merupakan tanda atau indikasi atau penyebab suatu hukum, yaitu keharaman 
meminum khamer. 
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Selanjutnya akan digunakan analisis qias dalam memfokuskan 

pembahasan tentang hukum  pencatatan perkawinan, yaitu melakukan qias antara 

pencatatan dalam akad perkawinan dan pencatatan dalam akad muamalah. 

Keduanya dapat diqiaskan karena perkawinan juga merupakan suatu tindakan 

yang masuk dalam kategori amalan muamalah.88 Nas yang menetapkan hukum 

wajibnya pencatatan dalam muamalah yaitu QS Al-Baqarah/2:282. 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A øy‰Î/ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθç7 çF ò2$$sù 4 
=çGõ3u‹ ø9 uρ öΝä3uΖ÷�−/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ ë= Ï?% x. βr& |= çFõ3tƒ $ yϑŸ2 çµyϑ̄=tã ª!$# 4 

ó=çGò6 u‹ ù=sù È≅ Î=ôϑãŠø9 uρ “ Ï%©!$# Ïµø‹ n=tã ‘, ys ø9 $# È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ−/u‘ Ÿωuρ ó§y‚ ö7 tƒ çµ ÷ΖÏΒ $\↔ø‹ x© 4 
βÎ* sù tβ% x. “ Ï%©!$# Ïµ ø‹n=tã ‘, ys ø9 $# $ ·γŠÏ�y™ ÷ρr& $̧�‹ Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ÏÜ tGó¡o„ βr& ¨≅Ïϑãƒ uθ èδ 

ö≅Î=ôϑãŠù=sù …çµ •‹Ï9 uρ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 (#ρß‰Îηô±tF ó™$#uρ È ø y‰‹Íκy− ÏΒ öΝà6 Ï9%ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ 

È ÷n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t� sù Èβ$ s?r& z÷ö∆ $#uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Ê ö�s? z ÏΒ Ï!#y‰pκ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 

t� Åe2x‹çF sù $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“ t�÷zW{$# 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ â !#y‰pκ’¶9 $# #sŒ Î) $ tΒ (#θããßŠ 4 Ÿωuρ (# þθ ßϑt↔ó¡s? βr& 

çνθ ç7çF õ3s? # ·��Éó|¹ ÷ρr& # ·��Î7 Ÿ2 #’ n<Î) Ï& Î#y_ r& 4 öΝä3Ï9≡ sŒ äÝ|¡ ø%r& y‰ΖÏã «!$# ãΠ uθ ø%r& uρ Íοy‰≈ pκ¤¶=Ï9 

#’ oΤ÷Š r&uρ āωr& (# þθ ç/$s?ö� s? ( Hω Î) βr& šχθ ä3s? ¸οt�≈ yf Ï? Zοu�ÅÑ% tn $ yγ tΡρã�ƒ Ï‰è? öΝà6 oΨ÷�t/ }§øŠn=sù 

ö/ ä3ø‹ n=tæ îy$ uΖã_ āωr& $ yδθç7 çFõ3s? 3 (# ÿρß‰Îγ ô© r& uρ #sŒ Î) óΟ çF ÷ètƒ$t6 s? 4 Ÿωuρ §‘!$ ŸÒ ãƒ Ò= Ï?% x. Ÿωuρ Ó‰‹Îγ x© 4 
βÎ)uρ (#θ è=yè ø�s? …çµ ¯ΡÎ* sù 8−θÝ¡ èù öΝà6 Î/ 3 (#θ à)̈?$#uρ ©! $# ( ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6 Î/ 

> óx« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇⊄∪  

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

                                                           

88Dalam pemahaman Islam, ada dua macam amalan seorang muslim, yaitu ibadah dan 
muamalah. Ibadah merupakan hubungan secara langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, 
sedangkan Muamalah adalah hubungna sesama Hamba Allah. 
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lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu. 

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis 

dalam segala bentuk urusan muamalah agar dapat menguatkan persaksian, 

sekaligus dapat menghindarkan dari keragu-raguan. 

Kata تداينتم (tadayantum) dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan 

bermuamalah, berasal dari kata دين (Dain). kata ini memiliki banyak  arti, tetapi 

makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata dain (dal, ya, nun) selalu 

menggambarkan hubungan antar dua pihak. Kata ini antara lain bermakna hutang, 

pembalasan, kataatan, dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal 

balik, atau dengan kata lain bermuamalah.89 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan dain 

bukan saja hutang piutang, akan tetapi bersifat umum yang mengambarkan 

hubungan timbal balik. Sehingga ikatan perkawinan juga termaksud dalam ayat 

ini. Bahkan ikatan perkawinan merupakan hubungan timbal balik yang jauh lebih 

kuat dari pada sekedar hutang piutang . sebaimana disebutkan dalam QS An-

Nisa/4: 21 sebagai misaqangalizan bermakna perjanjian yang kuat. Hal itu 

mengisyaratkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, ia 

tidak boleh dipermainkan, sebab perkawinan bukan saja merupakan perikatan 

lahiriah melainkan juga batiniah. 
                                                           

89Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Jilid I 
(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 603. 
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Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus 

dicatatkan, semestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih 

utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatakan perkawinan 

mengandung manfaat atau kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. 

Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui perturan 

perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang 

melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak 

lain terutama istri dan anak-anak. 

Dengan adanya alat bukti tertulis masing-masing pihak yang berhubungan  

dengan akad ini dapat terhindar dari kompleksitas masalah kemudian hari (setelah 

berlalunya masa akad). Sebab bila nantinya dihadapkan pada sebuah masalah, 

mereka tidak perlu khawatir karena suda ada bukti yang menguatkannya. Berbeda 

dengan alat bukti lisan, keakuratan dan validasinya masi bisa diperdebatkan. 

Dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan bahwa danya bukti otentik sangat 

diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas 

menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian yang 

merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. 

Setelah dikemukakan nas yang menjadi dasar rujukan untuk menganalisa 

hukum pencatatan perkawinan, kemudian dicari illat yang sama-sama terkandung 

dalam akad nikah dan akad muamalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudarat 

apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukan sahnya akad tersebut. Alat 

bukti tertulis ini adalah sebagai alat bukti paling kuat tentang ikatan antara kedua 

bela pihak dalam sebuah perjanjian. Bahkan dalam akad nikah seyogyanya lebih 

diprioritaskan sebab kalau dalam akad muamalah biasanya yang diakadkan adalah 

hak terhadap barang, sedangkan akad dalam perkawinan yang diakadkan adalah 

hak terhadap diri/jiwa. Hak terhadap diri jauh lebih utama sebab menyangkut 
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kepentingan diri suami istri, sehingga adanya alat bukti dalam akad perkawinan 

bernilai sangat penting bagi pasangan tersebut. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa 

pencatatan perkawinan hukumnya wajib, sebaimana diwajibkan dalam akad 

muamalah. 

Perkawinan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan 

terjadi  apabila pembinaan rumah tangga tidak dikelolah dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. Sebagimana kaidah usul fikih menyebutkan: 

 درَْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلىَ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ 

Artinya  

“Menghindari mufsada/mudarat jauh lebih utama daripada memenuhi  

kemaslahatan”  

Maksud dari kaidah ini adalah hukum suatu tindakan tidak semata-mata 

didasarkan pada usaha mencari maslahat, tetapi yang jauh lebih penting adalah 

agar dapat terhindar dari dampak negatif (mudarat) perbuatan tersebut. 

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan sirri yang 

ada kenyataanya banyak menimbulkan  mudarat sebaiknya dihindari. Perkawinan 

dilakukan sebagaimana umumnya, hal itu jauh lebih mengandukng maslahat dan 

dapat terhindar dari mudaratnya. Perkawinan tidak cukup hanya berupa telah 

terjadinya akad secara lisan antar kedua bela pihak (calon mempelai laki-laki dan 

calon mempelai perempuan), tetapi yang jauh lebih utama adalah mencatatkan 

akad perkawinan  agar diperoleh alat bukti tertulis yang sah. 

Pencatatan perkawinan juga dapat berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas 

praktek poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak 

tertentu yang hanya menjadikan perkawinan sirri sebagai alat berpoligami 

(beristri lebih dari satu) atau berpoliandri (bersuami lebih dari satu) semata. Setiap 

pasangan yang akan menikah  di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor 
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Catatan Sipil (KCS) biasanya harus melalui mekanisme pengumuman statatus 

calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika 

data status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang 

keberatan, perkawinan bisa saja batal. 

Sebelum akibat hukum yang tidak diinginkan tersebut terjadi, sebaiknya 

pasangan yang menikah secara sirri agar segera mencatat perkawinanya, dalam 

hukum positif telah diatur tentang hal tersebut, pengurusan pencatatan bagi 

pasangan  yang menikah secara sirri tetap dibedakan berdasarkan dua kelompok, 

yaitu bagi yang beragama Islam dan yang beragama non Islam, sebab 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa bagi 

yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, 

rujuk, sedangkan bagi yang beragama non Islam, pencatatan dilakukan pada 

kantor catatan sipil. 

Secara khusus, pencatatan bagi yang beragama Islam didasarkan pada 

ketentuan yang berlaku dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pasal 

7 ayat (1), idealnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akat nikah 

yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Namun jika suatu perkawinan 

ternyata belum dicatatkan secara resmi maka ayat berikutnya mengaturnya secara 

jelas. Ketentuan ini suda pasti diperlukan bagi mereka yang telah menikah secara 

sirri. 

3. Syarat-Syarat Isbat Nikah 

Berdasarkan ketentuan KHI, perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak 

bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka bagi pasangan suami istri yang  

beragama Islam dapat menempuh suatu jalan yang telah diakui keabsahannya, 

yaitu melalui “isbat nikah” (penetapan kembali akad perkawinan). Dalam hal ini, 

pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan, sebagaiamna yang telah disebutkan diatas, 
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yaitu: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat 

diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama” 

Adapun syarat-syarat Isbat Nikah hanya dapat dibuktikan dengan akta 

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Adapun yang menjadi syarat 

isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasa 7 

ayat 3 yaitu:  

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian  

2) Hilangnya akta nikah 

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan  

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 dan 

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. 

Isbat nikah hanya bisa dilakukan apabila memenuhi salah satu atau 

beberapa syarat diatas. Bagi pasangan yang menikah  secara sirri yang akan 

mengajukan isbat, poin c (adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan) bisa menjadi alasan penetapan isbat tersebut.  

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perkawinan sirri 

cenderung mengandung pengertian sebagai perkawinan yang belum sepenuhnya 

memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, mungkin juga termaksud rukunya. 

Maksudnya jika syarat wali, saksi, dan syarat lainnya, termaksud aspek 

mengumumkannya, maka akad nikah tersebut dapat dianggap belum memenuhi 

ketentuan sahnya perkawinan. Oleh karena itu, agar perkawinan sepenuhnya bisa 

dianggap sah maka sebaiknya ditetapkan melalui isbat. Sehingga juga mereka bisa 

mencatatnya secara resmi. 



78 
 

 

Ayat (4) pada pasal yang sama menegaskan bahwa yang berhak 

mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, 

dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Artinya pihak yang 

mengajukan isbat tidak terbatas pada pasangan suami istri, tapi juga mencakup 

siapa saja yang secara langsung berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut. 

Disamping melakuakan pencatatan, pasangan suami istri tersebut juga boleh 

melakukan perkawinan ulang jika dirasa isbat nikah saja tidak cukup. Perkawinan 

ulang bagi pasangan suami istri yang beragama Islam tidak disyaratkan.  

Sementara itu bagi pasangan suami istri yang beragama non Islam, 

pedoman semacam isbat tidak ada atau tidak diatur. Mereka justru diminta untuk 

melakukan perkawinan ulang yang kemudian disertai mencatatkannya dihadapan 

pejabat yang berwenang, yaitu di kantor catatan sipil. Perkawinan ulang dilakukan 

karena undang-undang perkawinan tidak mengatur selain kemungkinan tersebut. 

Beruntung bagi mereka yang beragama Islam dengan adanya ketentuan 

dalam hukum KHI yang mengatur tentang isbat nikah. Sehingga masih terbuka 

jalan untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan  secara sirri atau perkawinan 

dibawa tangan. Disisi lain adanya ketentuan tersebut telah memberi peluang 

terbukanya perkawinan sirri, sekaligus memberi kesempatan untuk pengesahan 

perkawinan dan memperoleh akta nikah yang didahului perkawinan tidak tercatat 

(perkawinan  sirri). Akan tetapi dengan adanya isbat nikah setidaknya suda 

tampak adanya itikad baik dari pelaku perkawina sirri tersebut. Dengan 

dicatatkannya perkawinan, pasangan yang awalnya terlanjur menikah secara sirri, 

kini tidak perlu khawatir lagi terhadap dampak yanga diakibatkan dari perkawinan 

yang tidak dicatatkan. Akta nikah yang merupakan hasil pencatatan itu bisa 

mereka gunakan untuk mengurus hal-hal yang sangat penting bagi masa depan 
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pasangan itu. Terlebih lagi bagi urusan-urusan administrasi dan masa depan anak-

anak mereka.  

4. Tujuan Isbat Nikah 

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 7 menyebutkan adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan 

dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah 

maka solusi yang dapat ditepuh adalah mengajukan isbat nikah, dengan tujuan 

supaya pernikahan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara otentik berupa 

kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal bagi 

kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang 

sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan 

masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.  

Isbat nikah menjadi wewenang Peradilan Agama adalah sebuah solusi 

yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping 

itu menjadi salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan 

atas hak- hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan 

untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi 

pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam pernikahan 

tersebut.90 
5. Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Nomor 

Perkara 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. 

a. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Mengenal kasus isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa, hendaknya dilihat dan ditelusuri dari beberapa referensi 

untuk menemukan data yang akurat dan otentik yaitu sebuah putusan Pengadilan 

                                                           
90Satria Efendi M zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Jakarta: 

Pranada Media, 2004), h. 86. 
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Agama. Selain mengikuti proses persidangan isbat nikah itu sendiri, hendaknya 

juga menelusuri dari sumber ahli yang berkaitan terhadap kasus ini. 

Mengenai kasus yang ada, penulis meneliti satu putusan isbat nikah di 

pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Berikut deskripsi putusan isbat Nikah 

dengan nomor perkara 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. yang penulis kemukakan. 

b. Ringkasan Kasus 

Adalah Hatta Dg. Tunru bin Sampara Dg. Siaman,  umur 34 Tahun 

(tempat/tanggal lahir Borongbilalang, 17 April 1984), Agama Islam, pekerjan 

Petani, pendidikan terakhir SLTP, Alamat di Bontote’ne RT.002 RW.002 Desa 

Toddotoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berstatus menikah dengan Irmawati binti 

Saini Dg. Gassing, umur 32 tahun, temapt/tanggal lahir Biringkaloro, 18 April 

1986), Agama Islam, Pekarjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, 

Alamat di Bontote’ne RT.002 RW. 002 Desa Toddotoa Kec. Pallangga Kab. 

Gowa.  

Adapun identitas dalam perkawinan mereka adalah sebagai berikut: 

1) Mereka menikah pada tanggal 8 juni 2004 dan pernikahannya berlangsung 

menurut syariat Agama Islam di Biringkaloro, Kel. Tetebatu, Kec Palangga, 

Kab. Gowa.  

2) Pernikahan mereka telah memenuhi rukun nikah yaitu: 

a) Wali Nikah yaitu Saini Dg. Gassing (ayah kandung mempelai laki-laki) 

b) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasadan beragama Islam yaitu : 

Arifin Dg. Jalling dan Mansyur Dg. Labbang 

c) Kedua Mempelai Yaitu Hatta Dg. Tunru bin Sampara Dg. Siama 

(mempelai laki-laki) dan Irmawati binti Saini Dg.Gassing (mempelai 

perempuan)  

d) Mahar berupa sebidang tanah sawah seluas (sekitar) 10 (sepuluh) are. 
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e) Imam yang menikahkan bernama H. Husain Dg. Manga (Imam kelurahan 

Tetebatu)  

3) Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, mempelai laki-laki berstatus 

jejaka dan mempelai perempuan  berstatus perawan  dan tidak ada halangan 

untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab dan 

sesusuan  dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka. 

4) 4. Bahwa pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

bernama Muhammad Nur Fikri binti Hatta Dg. Tunru (lahir tanggal 17 April 

2005) dan Muhammad Ahza Izzan bin Hatta Dg. Tunru (lahir tanggal 8 

Februari 2018) 

5) Bahwa mempelai laki-laki tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah 

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Palangga, Kab. Gowa karena PPN 

setempat tidak pernah melaporkan  ke PPN Kantor urusan kecamatan 

setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap. 

6) Bahwa tujuan kedua mempelai mengajukan permohonan pengesahan nikah 

di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memeperoleh kepastian hukum 

tentang sahnya pernikahan  kedua mempelai dan selanjutnya untuk 

mengurus penerbitan buku akta nikahnya di KUA setempat. 

7) Bahwa kedua mempelai sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam 

mengajukan perkara ini. 

c. Duduk Perkara 

Tersebutkan bahwa Hatta Dg. Tunru bin Sampara Dg. Siama sebagai 

pemohon I dan Irmawati binti Saini Dg Gassing sebagai pemohon II. Meminta 

kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa untuk diterbitkan akta nikah. 

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa mengabulkan 

permohonan kedua termohon dengan berbagai pertimbangan.  
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d. Pertimbangan 

Pertimbangan-peretimbangan pengadilan dalam kasus ini adalah, bahwa 

kedua termohon mengajukan permohonan isbat nikah  ke Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa dengan tujuan  sebagai bukti bahwa pernikahan mereka  

yang dilaksanakan pada tanggal 8 juni 2004 telah memenuhi semua syarat dan 

rukun pernikahan sesuai ajaran Agama Islam, dan dapat dibuktikan dalam sidang 

pengadilan. Kemudian pertimbangan lainnya adalah bukti kedua pemohon yang 

dinilai telah memenuhi syarat  formil dan materil  dengan bukti autentik, majelis 

hakim menimbang keterangan  saksi-saksi yaitu dari keluarga kedua pemohon 

yang menyatakan sesuai sebagaimana kedua pemohon nyatakan. 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 

Menimbang bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal 

tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada 

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum 

yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan , dan faktanya 

kedua pemohon beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang 

berlaku terhadap perkawinan kedua pemohon adalah ketentuan hukum 

perkawinan berdasarkan  hukum Islam yang mengacu pada ketentuan pasal 14 

kompilasi hukum Islam yakni ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang 

saksi serta ada ijab dan kabul.  

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah 

terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebi dahulu adalah apakah calon 

suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, atapun terhalang 

untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang 
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nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi 

hukum Islam. 

Menimbang bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung 

fakta, dimana kedua pemohon telah dilaksankan sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 kompilasi hukum Islam, serta tidak ada 

sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan kedua mempelai tersebut. 

Karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan  kepada 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam QS Al-Nisa/4: 22, 23, dan 24 dan pasal 8 

sampai 11 undnag-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 kompilasi 

hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana 

tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan 

dalil permohonan para pemohon untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan pasal 7 

ayat (2) kompilasi hukum  Islam yang menegaskan  bahwa dalam hal perkawinan 

tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya 

kepengadilan Agama. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim 

berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah setelah terpenuhi sesuai dengan hukum 

Islam, serta sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan jo pasal 14 kompilasi hukum Islam vide pasal 7 ayat (3) huruf 

(d dan e) kompilasi hukum Islam 

Berdasarkan analisis yuridis hakim pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa dengan nomor perkara 164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. Berdasarkan hal tersebut 

Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa mengabulkan permohonan kedua 

termohon dengan berbagai pertimbangan. 
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e. Penetapan 

1) Mengabulakan kedua pemohon 

2) Menyatakan sah pernikahan kedua pemohon yang dilangsungkan padat 

tanggal 8 juni 2018 

3) Memerintahkan kepada kedua pemohon untuk melaporkan pernikahannya 

tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kec. 

Pallangga, Kab. Gowa 

4) Membebankan kedua pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 

6. Proses Isbat Nikah di Peradilan Agama  

Dalam keputusan Mahkama Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang 

pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa: 

“Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan 

menurut syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN 

berwenang.  

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai 

alat hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah KUA 

kecamatan, dan dari kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah 

sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya 

buku kutipan akta nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk 

mengurus akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil yang mewilayahinya 

dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi 

yang sangat besar dan penting dalam upaya memberhentikan rasa keadilan dan 

kepastian serta perlindungan hukum  bagi masyarakat. Mereka yang selama ini 

tidak memiliki kartu keluarga karena tidak mempunyai buku nikah, setelah adanya 
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penetapan isbat nikah oleh pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus 

kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak mereka sehingga suda tidak kesulitan 

untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai buku 

nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh pengadilan Agama untuk mengurus 

paspor. Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu 

perkawinan.  

Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal 2 

disebutkan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan 

diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan 

undang-undang dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-msing 

agamanya dan kepercayaannya itu termaksud ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 

bertentangan  atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, dapat diketahui 

bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-

masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam 

undang-undang perkawinan.  

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam Pasal 5 ayat (2) kompilasi hukum 

Islam dan  untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen 

kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai bukti otentik adanya 

perkawinan. Percatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi 

pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak 
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sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang 

lahir dari perkawinan itu. 

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya 

akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang 

telah menikah tidak mempunyai kutipan akta nikah. Kemungkinan yang jadi 

penyebab tidak adanya kutipan akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain:91 

a. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan 

pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini  

kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan  dan 

ketentuan yang ada. (buta hukum).  

b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut. 

c. Karena kelalaian petugas pegawai pencatat nikah/wakil seperti dalam 

memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas 

yang ada telah hilang. 

d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan 

e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya 

persetujuan dari istri sebelumnya. 

Dari beberapa landasan yuridis isbat nikah sebagai kewenangan Paradilan 

Agama di atas, hanya kompilasi hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci 

mengenai isbat nikah termaksud alasan pengajuanya. Alasan pengajuan isbat 

nikah dimaksud disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (3) 

disebutkan bahwa: Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:   

                                                           

91https://media.neliti.com/media/publications/30022-ID-isbat-nikah-dalam-perspektif-
kompilasi-hukum-islam-hubungannya-dengan-kewenangan.pdf, dikuti pada tanggal 08 Mei 2019. 
Pukul 14.00 WITA. 



87 
 

 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

b. Hilangnya akta nikah 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974. 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai perangkat 

organik Undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara imperatif pada pasal 10 ayat 

(3) menekankan keterlibatan PPN dalam suatu perkawinan. Keterlibatan pencatat 

dalam suatu perkawinan kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat 

pemerintah dengan tugas untuk mengawasi terjadinya perkawinan dan 

mencatatnya menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, setidaknya ada dua 

fungsi dari pencatatan perkawinan; Pertama tegaknya hukum perkawinan. 

Dengan demikian akan diketahui apakah perkawinan yang akan 

dilangsungkan tersebut sesuai dengan ketentuan atau  sebaliknya. Kedua untuk 

tertib administrasi, jika perkawinan akan dilangsungkan  tersebut sesuai dengan 

ketentuan atau dengan hukum yang berlaku maka pegawai pencatat akan 

mencatatnya sebagai bukti autentik telah terjadi perkawinan menurut hukum yang 

berlaku. Sebaliknya, jika perkawinan yang hendak dilangsungkan tersebut tidak 

sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pegawai pencatat nikah akan 

mencatatnya.92 

                                                           

92Lihat pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. 
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Dalam prakteknya, isbat nikah dapat dikelompokan dalam perkara yang 

tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi volunter), yang mana hanya ada satu 

pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (oneigenlyke rechtspraak).93 

Adapun perkara voluntais memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (for the benefit  of one party 

only) maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan 

kepentingan pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan 

kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang 

dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. 

2. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa 

sengketa pihak lain (without dispute of differences with). Berdasarkan 

ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian 

sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran 

sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. 

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi 

bersifat experte. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu 

pihak atau bersifat ex-perte.  

Pemohon untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam 

permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.94 

Jadi isbat nikah ini bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri 

dari pemohon saja; tidak ada pihak termohon): 

a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama 

                                                           

93Enas Nasruddin, “Ikhwal Isbat Nikah”, Artikel dalam Mimbar Hukum. No. 33 tahun 
2012 (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977), h. 87. 

94M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 29. 
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b. Jika permohoan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh 

suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainya 

selain dia. 

Namun perkara isbat nikah dapat bersifat kontensius, (perkara yang 

pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan 

tergugat): 

a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan 

mendudukan suami atau istri sebagai pihak termohon. 

b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari 

suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, 

maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan 

tersebut. 

c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh 

suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia 

d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang 

berkepentingan. 

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir 

persidangan pengadilan dalam perkara isbat nikah ini adalah: 

1. Atas penetapan isbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonanya 

ditolak oleh pengadilan, permohonan dapat menempuh upaya hukum 

kasasi 

2. Atas putusan isbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya 

banding, kasasi, dan PK 

3. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagi suami/istri 

atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan isbat 
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nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dan memeriksa 

perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus. 

4. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/ 

istri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau 

anak, dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan Agama yang 

memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus. 

5. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-

orang yang tersebut pada angkat 4 diatas, dapat mengajukan gugatan 

pembatalan perkakwinan yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama.95 

Landasan yuridis yang digunakan untuk kewenangan peradilan dalam 

penyelesaian isbat nikah ini secara historis dapat dilihat dalam himpunan 

penetapan dan putusan pengadilan Agama di tahun 1950-an yang menggunakan 

dasar hukum staatsblad tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1882 nomor 

152 dan staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 untuk jawa dan madura, 

staatsblad tahun 1973 nomor 638 dan 639 untuk sebagian kalimantan selatan dan 

timur, serta peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 untuk luar jawa dan 

madura serta sebagian kalimantan selatan dan kalimantan timur.96 

Hal diatas membuktikan bahwa praktek pengesahan nikah atau isbat nikah 

dalam masyarakat Islam di Indonesia sebenarnya suda ada sejak dulu, sehingga 

perlu pengaturan yang lebih rinci sambil disesuaikan dengan kondisi terkini. Isbat 

nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama karena pertimbangan maslahat 

bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus 

dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang 

                                                           

95Masrum M Noor, “Isbat Nikah Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri”, 

http://www.pa-magelang.go.id.l Diakses tanggal 10/5/2019 
96Damsyi Hasan, Permasalah Isbat Nikah (Kajian terhadap pasal 2 UU. No. 1 tahun 

1974 dan pasal 7 KHI) Artikel dalam Mimbar Hukum, No. 31 (Jakarta: Al-Hikmah dan 
Ditbinbapera Islam, 1997), h. 76. 
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dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan 

kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan jenis 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-

kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang 

ada dengan menggambarkan keadaan menurut "apa adanya” mengenai suatu 

gejala atau keadaan.1 

      Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2   

Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secermat 

mungkin mengenai Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

                                                           

1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 99. 
2Lexsi J. Moleong, Metodolongi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 6.  
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

yang beralamat Jl. Mesjid Raya, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan 92114 

(0411) 864298. Dipilihnya lokasi ini karena berbagai alasan yaitu: 

a. Pada lokasi tersebut tersedia data yang cukup mengenai Isbat Nikah 

kumulasi Cerai Gugat.  

b. Jarak antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tempat tinggal 

peneliti tidak begitu jauh sehingga memudahkan peneliti tiba tepat waktu 

dengan biaya transportasi yang terjangkau.  

B. Pendekatan Penelitian 

    Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:  

    1. Pendekatan Yuridis  

            Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

    2. Pendekatan Syar’i  

                Pendekatan yang menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentral kajian 

Islam dengan merujuk pada sumber-sumber suci (Pristine sources) dalam Islam, 

terutama al-Qur’an dan Hadis. 

    3. Pendekatan Sosiologis 

                  Pendekatan sosiologis yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau 

penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.  

C. Sumber Data 

      Sumber data merupakan subjek di mana data dapat diperoleh.1 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. 
                                                           

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta: 
PT. Rineka Cipta, 2006), h. 14. 
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1. Data Primer  

           Data Primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari lapangan melalui 

kegiatan melihat dan mendengar secara langsung. Data yang dikumpulkan benar-

benar sifatnya orisinil. Untuk mendapatkan sumber data ini maka penulis 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan antara lain: Hakim 

Pengadilan Agama Sungguminasa, orang yang mengalami kasus Isbat Nikah dan 

cerai gugat, serta orang-orang yang dianggap berkaitan dengan topik yang 

dibicarakan.   

2. Data Sekunder 

           Sumber data sekunder yakni data pendukung atau data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari berbagai literatur buku-buku yang relevan dengan judul 

yang diteliti, seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, laporan hasil 

penelitian/karya ilmiah, artikel maupun dokumen-dokumen lain yang memiliki 

relevansi dengan substansi penelitian. 

3. Data Tersier 

                   Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data 

sekunder yang berasal dari kamus hukum, Ensiklopedia Islam, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya.  

D. Metode Pengumpulan Data   

       Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer, 

sekunder dan tersier. Data primer berarti data yang diperoleh melalui field 

research. Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh dari library 

research atau penelitian kepustakaan. 

   Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku yang 

berkaitan dengan topik masalah atau pembahasan yang sedang diteliti. Dalam hal 
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ini bahan-bahan yang berkaitan dengan Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974.  

      Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) 

                  Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.2 Yang 

dimaksud observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana penulis mengadakan 

pengamatan langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti, dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diketahui. 

2. Wawancara 

           Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, 

yakni melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (responden).3  

Pedoman wawancara berisi tentang uraian yang biasanya dituangkan 

dalam bentuk daftar pertanyaan, agar proses wawancara dapat berjalan dengan 

baik. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, 

konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden. Dalam pelaksanaan 

wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut 

sesuai dengan kondisinya. 

Disini peneliti akan mewawancarai hakim yang menangani kasus isbat 

nikah kumulasi cerai gugat serta orang-orang yang berkaitan dengan topik yang 

dibicarakan, sehingga data yang terkumpul semakin lengkap. 

 

                                                           

2Sukandarrumidi, Metodolongi Penelitian : Petunjuk Praktik Untuk Penelitian Pemula 

(Yogyakarta: Gadjah Madah Press, 2012), h. 69. 
3I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2006), h. 37.  
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3. Dokumentasi 

           Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang releven penelitian. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain.4 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi 

yang berhubungan dengan Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama 

tentang Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa)” serta mempelajari buku-buku, arsip maupun dokumen  

yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

      Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian yang dimana peneliti akan mengambil data berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi, didalam penelitian nantinya, agar validitas hasil bisa 

bergantung pada kualitas instrument pengumpulan data. Maka peneliti melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data membuat 

kesimpulan atas temuan nantinya.5  

                                                           

4Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 
219. 

5Neong Muhajir, Metodolongi Penelitian Kualitatif  (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 
1998), h. 206. 
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   Peneliti sebagai key instrument harus dibekali dengan penguasaan 

metodologi penelitian, etika penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang 

diteliti, dengan kata lain peneliti harus memiliki integritas, karena kepercayaan 

terhadap penelitian kualitatif sesungguhnya berpusat pada kredibilitas peneliti itu 

sendiri.  

      Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang 

diteliti, peneliti akan menggunakan seperangkat instrument dalam bentuk 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan 

informasi dari Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dan masyarakat tentang 

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah 

Kumulasi Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)”        

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

               Dalam pengolahan data perlu beberapa melalui tahapan untuk 

menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-

tahap pengolahan data sebagai berikut: 

a. Proses Editing 

         Pada proses ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali 

catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui 

apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat 

segara dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati 

kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan 

catatan di lapangan pada saat penelitian, kemudian memilah apakah data yang 

telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 



98 

 

 

 

b. Classifying 

           Seluruh data baik yang berasal dari wawancara Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa mengenai Isbat Nikah kumulasi Cerai gugat, komentar 

peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) 

secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan 

masalah atau tujuan penelitian. 

c. Verifying 

Setelah data yang diperolah diedit dan diklasifikasikan. Langka 

selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh 

keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca, atau 

dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada 

saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, 

untuk membangun wawasan umum.6 

d. Analysing 

           Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap 

berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data 

adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan,7 Analisis data 

merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, 

penafsiran dan verifikasi data yang telah didapat dari observasi yang dilakukan 

langsung di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Jl. Masjid Raya, Somba 

Opu,  Gowa, Sulawesi Selatan. 

e. Concluding 

           Didalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data 

yang diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, baik melalui 

                                                           

6Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: 
Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84. 

7Dadang Ahmad, Metode Penelitian Agama  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102. 
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wawancara Kepala Kantor urusan Agama Sungguminasa Gowa dan hakim yang 

menangani kasus isbat nikah, serta dokumen yang bersangkutan dengan kasus 

tersebut. 

2. Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 

pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat 

dilakukan sepanjang proses penelitian. Dalam memperoleh data tersebut penulis 

menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen dalam Sugiono, 

terdapat 3 tahap sebagai berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

            Reduksi   data   ialah   proses   pemilihan,   pemusatan   perhatian   untuk 

menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang bersumber 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan 

data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan 

hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk 

digunakan.8 

b. Penyajian Data (Data Display) 

          Penyajian  data  yang telah  diperoleh  dari  lapangan  terkait  dengan  

seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan 

yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari 

penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana 

data pendukung. 

 

                                                           

8Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet.VI; Bandung: 
Alfabeta, 2008), h. 247.  
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c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication) 

          Langkah selanjutnya  dalam  menganalis data  kualitatif sebagaimana  

ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

 Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan: 

1) Teknik induktif, yaitu mengolah data dengan cara menganalisa data dan             

informasi yang telah diperoleh, namun masih berserakan, kemudian 

dikumpul, ditata dan dianalisis sehingga dapat memberi informasi yang utuh 

dan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek yang 

diteliti dengan jalan mengelola data umum kemudian ditarik suatu 

kesimpulan secara khusus. Relevansinya dengan penelitian tesis ini, data 

yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui pustaka, observasi 

lapangan, wawancara, akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga 

memberikan informasi dan kesimpulan yang utuh dan objektif. 

2) Teknik deduktif, yaitu mengolah data secara deduksi dengan jalan yang 

telah dikumpulkan dan diramu sedemikian rupa ditelaah kembali dan 

dianalisis, sehingga memberikan pengertian sekaligus kegunaan data 

tersebut. Jadi teknik ini merupakan kebalikan teknik induksi. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal di luar data 

untuk menguji kevalidan data yang telah didapatkan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria 
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yang dapat digunakan yaitu: 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) keteralihan 

(transferability), 3) kebergantungan (dependability), 4) kepastian 

(confirmability)
9. Peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan 

hasil wawancara dengan data hasil observasi. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip wawancaranya; 

2. Transkip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di 

deskripsikan kedalam bentuk tulisan; dan 

3. Data yang telah dideskripsikan diuji keabsahan dengan membandingkan 

data-data berbagai sumber.  

                                                           

9Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2016), h. 217.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, peneliti 

kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 

memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan 

data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan 

terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah 

penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan 

penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi keadaan geografis, jarak 

tempuh dan keadaan penduduk sebagai objek penelitian.  
1. Letak, Kondisi Geografis dan Demografis Pengadilan Agama  

Sungguminasa Gowa  

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertamakali beralamat di Jalan Andi 

Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 

2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype 

dari Mahkamah Agung RI.    

a. Kondisi Geografis 

    1) Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT 

    2) Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) : 

a) Utara     : Kota Makassar 

b) Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 

c) Timur    : Kecamatan Pattalassang 

d) Barat     : Kecamatan Pallangga 
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3) Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut 

    4) Kota Sungguminasa beriklim tropis 

b. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 

617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2 

    1) Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 

    2) Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 

    2. Yurisdiks Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Tabel 1 : Yurisdiks Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 

II Gowa,dengan letak georafis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5  33.6’ 

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 

12’ 33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan 

dari Jakarta 
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Kabupaten Gowa berbatasan dengan : 

a. Sebelum Utara Kabupaten Maros 

b. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 

c. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 

d. Sebelah Barat Kota madya Makassar 

Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah 

Bugis  Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di 

ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 

terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 

kilometer persegi atau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prov. Sulawesi 

Selatan. Wilayah Kab. Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, dan Biring bulu. 

Dari total luas Kab. Gowa 35.30 % mempunyai kemiringan tanah diatas 

40’,yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu. 

Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai 

yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Km2 

dengan panjang90 Km. dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15 

sungai.  

Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum 

Pengadilan Agama Sungguminasa : 
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Tabel 2: Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah Pengadilan 

Agama Sungguminasa Gowa 

No. Kecamatan Kelurahan / Desa 

1. Somba Opu 

Kelurahan Sungguminasa 

Kelurahan Bonto-Bontoa 

Kelurahan Batang Kaluku 

Kelurahan Tompo Balang 

Kelurahan Katangka 

Kelurahan Pandang-Pandang 

Kelurahan Kalegowa 

Kelurahan Tombolo 

Kelurahan Tamarunang 

Kelurahan Bontoramba 

Kelurahan Paccinongang 

Kelurahan Romang Polong 

Kelurahan Samata 

Kelurahan Mawang 

2. Pallangga 

Kelurahan Pangkabinanga 

Kelurahan Tetebatu 

Kelurahan Parangbanoa 

Kelurahan Mangalli 

Desa Je'netallasa 

Desa Bontoala 

Desa Pallangga 

Desa Bungaejaya 

Desa Toddotoa 
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Desa Panakkukang 

Desa Julukanaya 

Desa Julubori 

Desa Taeng 

Desa Julupa'mai 

Desa Kampili 

Desa Bontoramba 

3. Barombong 

Desa Tinggimae 

Desa Kanjilo 

Desa Lembang Parang 

Desa Tamannyeleng 

Desa Birngngala 

Desa Moncobalang 

Kelurahan Benteng Somba Opu 

4. Bajeng 

Desa Bontosunggu 

Desa Panciro 

Kelurahan Tubajeng 

Kelurahan Mata Allo 

Desa Maccini Baji 

Desa Pa'bentengang 

Desa Maradekaya 

Desa Pannyangkalang 

Desa Bone 

Kelurahan Kalebajeng 

Kelurahan Limbung 

Desa Tangkebajeng 
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Desa Paraikatte 

Desa Lempangan 

5. Bajeng Barat 

Desa Borimatangkasa 

Desa Mandalle 

Desa Manjalling 

Desa Gentungan 

Desa Tanabangka 

Desa Kalemandalle 

Desa Bontomanai 

6. Bontonompo 

Kelurahan Bontonompo 

Kelurahan Tamalayang 

Kelurahan Kalase'rena 

Desa Bontolangkasa Utara 

Desa Bontolangkasa Selatan 

Desa Barembeng 

Desa Manjapai 

Desa Bontobiraeng 

Desa Romanglasa 

Desa Katangka 

Desa Bulogading 

Desa Butegulung 

Desa Bontobiraeng Selatan 

Desa Kalebarembeng 

7. Bontomarannu 

Kelurahan Borongloe 

Kelurahan Bontomanai 

Kelurahan Romang Lompoa 
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Desa Pakatto 

Desa Nirannuang 

Desa Sokkolia 

Desa Romangloe 

Desa Mata Allo 

Desa Bili-Bili 

8. Pattallassang 

Desa Timbusseng 

Desa Pattallassang 

Desa Pallantikang 

Desa Paccellekang 

Desa Sunggumanai 

Desa Panaikang 

Desa Je'nemadinging 

Desa Borongpa'la'la 

9. Bontonompo Selatan 

Desa Sengka 

Desa Tanrara 

Kelurahan Bontoramba 

Desa Tindang 

Desa Pa'bundukang 

Desa Salajengki 

Desa Salajo 

Desa Bontosunggu 

Desa Jipang 

10. Parangloe 

Kelurahan Lannai 

Kelurahan Bontoparang 

Desa Barisallo 
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Desa Lonjoboko 

Desa Belapunrangnga 

Desa Botokassi 

Desa Belabori 

11. Manuju 

Desa Pattallikang 

Desa Moncongloe 

Desa Tanakaraeng 

Desa Manuju 

Desa Tamalate 

Desa Bilalang 

Desa Tassese 

12. Tinggimoncong 

Kelurahan Malino 

Kelurahan Bulutana 

Kelurahan Gantarang 

Kelurahan Pattapang 

Kelurahan Bontolerung 

Kelurahan Garassi 

Desa Parigi 

13. Tombolo Pao 

Kelurahan Tamaona 

Desa Pao 

Desa Tonasa 

Desa Kanreapia 

Desa Tabbinjai 

Desa Mamampang 

Desa Erelembang 

Desa Bolaromang 
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Desa Balasukka 

14. Tompobulu 

Kelurahan Malakaji 

Kelurahan Cikoro 

Desa Bontobuddung 

Desa Tanete 

Desa Garing 

Desa Rappoala 

Desa Datara 

Desa Rappolemba 

15. Biringbulu 

Kelurahan Lauwa 

Desa Tonrorita 

Desa Taring 

Desa Pencong 

Desa Parangloe 

Desa Lembangloe 

Desa Beru Tallasa 

Desa Borimasunggu 

Desa Batu Rappe 

Desa Batu Malonro 

Desa Julukanaya 

16. Bungaya 

Kelurahan Sapaya 

Desa Bontomanai 

Desa Mangempang 

Kelurahan Jenebatu 

Desa Buakkang 

Desa Rannaloe 
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Desa Bissoloro 

17. Bontolempangan 

Desa Bontoloe 

Desa Julumate'ne 

Desa Paranglompoa 

Desa Bontotangnga 

Desa Bontolempangan 

Desa Pa'landingan 

Desa Ulu Jangang 

Desa Lassa-Lassa 

18. Parigi 

Desa Majannang 

Desa Jonjo 

Desa Manimbahoi 

Desa Sicini 

Desa Bilanrengi 

 

3. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa  

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK. II yang didasari 

oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 

Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi 

(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 

Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
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Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 

Gowa ke XXXVI). 

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 

seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 

demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 

oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 

tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 

Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 

atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 

bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 

sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 

terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 

(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 

Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 

Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 

Gowa ke XXXVI). 

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 

seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
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demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 

oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 

tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 

Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 

atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 

bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 

sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956 

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 

Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan 

wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 

kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 

hanya sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed. 

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 

Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 

secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 

ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 

1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 

bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 

Desa1 

                                                           

1http://www.pasungguminasa.go.id/index. (diakses pada tanggal 2 Agustus 2019)  
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Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 

1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 

2. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982) 

3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 

4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 

5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 

6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 

7. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 

8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 

9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 

10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 

11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 

12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 

13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 

14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa adalah terwujudnya badan 

peradilan yang Agung, dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa adalah: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan 

b. Memberikan pelayanan hukum  yang berkeadilan kepada Pencari 

keadilan 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan  

e. Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan 

persidangan dan pelayanan 

f. Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat 
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g. Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi 

h. mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja 

5. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

a. Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang 

yang beragama Islam dibidang :  

1) Perkawinan  

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 

a. Izin beristri lebih dari seorang; 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 

lurus ada perbedaan pendapat; 

c. Dispensasi kawin; 

d. Pencegahan perkawinan; 

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

f. Pembatalan perkawinan; 

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

h. Perceraian karena talak; 

i. Gugatan perceraian; 

j. Penyelesaian harta bersama; 

k. Penguasaan anak-anak; 
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l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

m.  Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

p. Pencabutan kekuasaan wali;  

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

seorang wali dicabut; 

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada 

dibawah kekuasaannya; 

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain.  

2) Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. 
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3) Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 

lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia. 

4) Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

5) Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 

6) Zakat  

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 

dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

7) Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt. 

8) Sedekah 

Perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu dengan mengharap pahala dan ridha Allah swt.  
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9) Ekonomi Syari’ah 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 

antara lain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi 

syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat 

berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, 

Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah. 

Disamping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:  

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power)  

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 

49 undang-undang No. 3 tahun 2006). 

b. Fungsi Pembinaan  

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, 

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) undang-undang No. 3 

tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi Pengawasan  

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di 

bawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 3 Tahun 2006) 

dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. 

(vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
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d. Fungsi Nasehat 

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) 

undang-undang No. 3 tahun 2006).  

e. Fungsi Administratif  

Menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan persidangan), dan 

administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide 

KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).  

f. Fungsi lainnya : 

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain 

(vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya 

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 

    tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Jadi, dari penjelasan 

tersebut, maka itulah yang menjadi tugas dan fungsi dari pengadilan 

Agama Sungguminasa 
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6. Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Tabel 3. Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Bagan Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Ketua : Drs. Ahmad Nur, M.H. 

Wakil Ketua : Dra. Hj. Nurbaya 

Hakim : 

1. Dra. Hj. Hadidjah, M.H. 

2. Drs. Kasang 

3. Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. 

4. Dra. Haniah, M.H. 

5. Drs. M. Thayyib Hp. 

6. Mudhirah, S.Ag., M.H. 

7. Muhammad Fitrah, S.HI., 

M.H. 
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8. Ruhana Faried, S.HI., M.HI. 

Panitera : Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H. 

Sekretaris : Drs. Muhammad Amin, M.A. 

Panitera Muda Gugatan : Dra. Nadirah 

Panitera Muda Permohonan : Nur Intang, S.Ag. 

Panitera Muda Hukum : Agus Salim Razak, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti : 

1. Dra. Hj. Musafirah, M.H. 

2. Dra. I. Damri 

3. Darmawati, S.Ag. 

4. Rahmatiah, S.H. 

5. Drs. H. Misi, S.Ag. 

6. Hasbiyah, S.H. 

7. Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. 

8. Dra. Jasrawati 

9. Ibrahim, S.H. 

10. Andi Tenri, S.Ag. 

11. Dra. Hj. Aisyah 

12. Achmad Tasit, S.H. 

13. Khairuddin, S.H. 

14. Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. 

 

Jurusita : 

1. Muh. Aleks, S.H. 

2. Hairuddin, S.H. 

3. Fakhri, S.H. 
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Jurusita Pengganti : 

1. Sirajuddin 

2. Purnama Santi 

 

Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala : Erni, S.H. 

Kasubbag Perencanaan, TI, dan 

Pelaporan 
: Andi Suryani M, S.Kom. 

Kasubbag Umum dan Keuangan : 
Verry Setya Widyatama, 

S.Kom 

Staf : 

     Aswad Kurnawan, S.HI.  

 

 

7. Job Description Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Secara umum job description Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

sama dengan job description pada pengadilan-pengadilan Agama yang lain.  

Adapun Job description Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa adalah sebagai berikut: 

a. Ketua 

1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan. 

2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim 

maupun seluruh karyawan. 
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3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan 

pengawasan atas: 

a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan 

pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. 

b) Masalah-masalah yang timbul. 

c) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris, 

dan jurusita di daerah hukumnya. 

d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan 

dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 

e) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita 

acara serta berkas perkara. 

f) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat 

tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo 

atau tanpa membayar biaya perkara).  

b. Wakil Ketua 

1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2) Mewakili ketua bila berhalangan. 

3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. 

4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 

telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku 

serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 

c. Hakim 

Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pejabat yang 

melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, 
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memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan 

kepadanya. 

d. Panitera/Sekretaris 

1) Kedudukan panitera/sekertaris merupakan unsur pembantu pimpinan. 

2) Panitera/sekertaris dan dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekertaris 

harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya 

perkara dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, 

buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan 

surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan dan kesekretariatan. 

4) Membuat salinan putusan. 

5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara. 

6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh 

ketua pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

e. Wakil Panitera 

1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2) Membantu panitera/sekertaris di dalam membina dan mengawasi 

pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan 

periodik. 

3) Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan. 

4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan panitera kepadanya. 

f. Wakil Sekretaris 

Membantu tugas pokok panitera/sekretaris, khususnya dibidang 

kesekretariatan. 

 



125 

 

 

 

g. Panitera Pengganti 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara sampai perkara selesai, dan 

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada wakil panitera. 

h. Kaur Kepegawaian 

1) Menangani keluar masuknya pegawai. 

2) Menangani pensiun pegawai. 

3) Menangani kenaikan pangkat pegawai. 

4) Menangani gaji pegawai. 

5) Menangani mutasi pegawai. 

6) Menangani tanda kehormatan. 

7) Menangani usulan/promosi jabatan. 

i. Kaur Umum 

1) Memberikan pelayanan guna terciptanya proses Peradilan. 

2) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara. 

j. Kaur Keuangan 

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan negara bukan 

pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran 

pengadilan diluar perkara Pengadilan Agama Sungguminasa. 

k. Jurusita 

1) Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 

Hakim ketua majelis. 

2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman, teguran, protes dan 

pemberitahuan putusan pengadilan. 

3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan. 

4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian 

diberikan kepada pihak-pihak terkait. 
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8. Daftar Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

Tabel 5: Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

No Nama Jabatan 

1 Drs. Ahmad Nur, MH. Ketua/Hakim Madya Utama 

2 Dra. Hj. Nurbaya Wakil/Hakim Madya Utama 

3 Dra. Hj. Hadidjah, M.H. Hakim Utama Muda 

4 Drs. Kasang Hakim Madya Utama 

5 Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. Hakim Madya Utama 

6 Dra. Haniah, M.H. Hakim Madya Utama 

7 Drs. M. Thayyib Hp Hakim Madya Utama 

8 Mudhirah, S.Ag., M.H. Hakim Pratama Utama 

9 Muhammad Fitrah, S.H.I., MH. Hakim Pratama Utama 

10 Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. Hakim Pratama Madya 

 

9. Larangan Bagi Seluruh Aparat Pengadilan Agama Sungguminasa 

1) Berhubungan/komunikasi dengan pihak yang berperkara baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. 

2) Memberikan kewenangan di luar kewenangannya. 

3) Memberikan saran atau bantuan jasa yang berhubungan dengan perkara. 
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4) Memberikan informasi tentang data pribadi hakim dan pejabat lainnya 

(termasuk dirinya sendiri), mengenai alamat, nomor telpon rumah, Hp 

dan data pribadi lainnya.  

5) Memberikan informasi hasil pemeriksaan perkara yang sifatnya harus 

dirahasiakan. 

6) Menerima pihak-pihak yang berperkara secara sendiri-sendiri di luar 

persidangan. 

7) Membantu dan memberikan saran/menjanjikan sesuatu kepada pihak 

yang berperkara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan substansi 

perkara. 

8) Memberikan janji terhadap pihak-pihak berperkara tentang  waktu 

penyelesaian perkara. 

Dalam penelitian ini, Peneliti mewawancarai tiga hakim sebagai sumber 

data di dalam penyusunan tesis ini, adapun hakim tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Nama     : Muhammad Fitrah, S.HI., MH. 

NIP        : 19810701.200604.1.002 

             TTL       : Sidrap, 1 Juli 1981 

             Jabatan   : Hakim Pratama Utama 

        Perjalanan karir menjadi hakim di Pengadilan Agama Sungguminas  

        Gowa dimulai pada 25 April 2019 

2. Nama     : Drs M. Thayyib Hp. 

             NIP        : 19601231.199302.1.004 

             TTL       : Sengkang, 31 Desember 1960 

            Jabatan    : Hakim Madya Muda 

      Perjalanan karir menjadi hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa 

      Gowa dimulai pada 25 April 2019. 
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3. Nama     : Dra Hj. Fahima, S.HI., MH. 

             NIP        : 196811201994032004 

             TTL        : Ujung Pandang, 20 November 1968 

             Jabatan   : Hakim Madya Utama 

             Perjalanan karir menjadi hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa 

             Gowa dimulai pada 5 Maret 2018.  

Dari beberapa Hakim diatas yang menjadi narasumber dalam penelitian 

ini, peneliti juga memasukan data  Pihak-pihak yang mengajukan permohonan 

Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.  

Adapun identitas para pihak yakni suami-istri yang mengajukan 

permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dengan 

Nomor Perkara 164/Pdt/P/2018/PA.Sgm yang juga menjadi sumber data dalam 

penyusunan tesis ini ialah sebagai berikut: 

Identitas Suami: 

Nama      : Hatta Dg. Tunru bin Sampara Dg Siama 

TTL        : Borongbilalang,  17 April 1984 

Alamat    : Bontote’ne RT 002 RW. 002 Desa Toddotoa, Kec. 

                                  Palangga, Kab. Gowa 

Pekerjaan  : Petani 

Identitas Istri: 

Nama      : Irmawati binti Saini Dg. Gassing 

TTL        : Biringkaloro, 18 April 1968 

Alamat    : Bontote’ne RT. 002 RW. 002 Desa Toddotoa Kec. 

                                  Palangga, Kab.  Gowa 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Pernikahan ini dilakukan pada tanggal 8 Juni 2004 
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B. Penyebab Para Pihak Mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Gowa  

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang dibenarkan 

oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila 

perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya. 

Dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-

Undang yang berlaku. 

Dalam beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 

Pasal 5: Ayat (1); Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat.  

 “Jadi ada akta kelahiran tanpa buku nikah dipertanyakan akta kelahiran 

tersebut, bagaimana cara urusnya berarti ada permainan kedalam, karena tidak 

boleh, sebab banyak yang datang mengajukan isbat nikah dikarenakan akad 

kelahiran anaknya tidak bisa dibuat, jadi tidak boleh lagi ada alasan bagi 

masyarakat untuk menikah dibawah tangan dan tidak melapor ke KUA, karena 

pemerintah sudah menyiapkan setiap kelurahan  ada KUA dan KUA memberikan 

rekomendasi ke PPN setempat, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak akata nikah, 

kecuali kalau kasusnya kawin lari.”2 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 6: Ayat (2); KHI atau UU No. 

1/1974 Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7: Ayat (1); Perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 

(2); Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat 

diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (4); yang berhak 

                                                           
2Fahima (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara,  

Gowa, 9 Agustus 2019. 
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mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, 

wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Isbat Nikah hanya dapat 

diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal para pemohon. 

Isbat Nikah merupakan  sesuatu  yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam 

masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian 

aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, 

melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami 

salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada 

yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapat haknya. 

“Jadi kepentingan seseorang tidak cukup lagi hanya dengan kata-kata  

termaksud pernikahan akan tetapi harus tercatat, untuk kasus pernikahan secara 

agama sah akan tetapi secara hukum undang-undang tidak sah yang akan 

menimbulkan hak-hak orang tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang 

diakibatkan pernikahannya tidak tercatat. Jadi kalau ada yang datang mengambil 

isbat nikah sebenarnya telah menyalahi aturan tetapi karena kondisi seperti 

anaknya harus dibuatkan akta kelahiran, maka pihak pengadilan memberikan isbat 

nikah.”3 

Kabupaten Gowa merupakan suatu wilayah yang masih banyak terdapat 

pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik itu pernikahan 

sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun setelah adanya 

                                                           

3Fahima (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara, Gowa, 
9 Agustus 2019. 
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undang-undang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara Isbat 

Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. 

Sehubungan dengan banyaknya perkara Isbat Nikah yang masuk ke 

Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, maka diantara penyebab atau alasan 

para pihak mengajukan isbat nikah adalah Pertama, Masyarakat menganggap 

biaya nikah tergolong mahal. Kedua, Masyarakat yang mengajukan isbat nikah 

adalah mereka yang menikah belum mencapai umur. Ketiga, Banyak masyarakat 

yang mengajukan isbat nikah disebabkan kondisi geografis, contohnya kabupaten 

gowa dengan kodisi geografis yang sangat ekstrim yaitu masyarakat yang tinggal 

dipegunungan tidak sempat lagi mengurus ke KUA. Keempat, Ragu-ragu sah atau 

tidak nikahnya sehingga tetap megurus ke pengadilan. Kelima, Masyarakat yang 

megurus isbat nikah ke Pengadilan Agama karena baru mau cerai, sehingga 

dipersyaratkan harus ada akta nikah, sebab tidak bisa melakukan cerai kalau tidak 

memiliki akta nikah4. 

Secara umum juga dapat diketahui bahwa penyebab masyarakat 

mengajukan isbat nikah adalah karena masyarakat kurang paham dengan aturan 

undang-undang, terkhusus undang-undang isbat nikah.  

“Hal-hal yang menyebabkan masyarakat melapor ada dua kemungkinan, 

kemungkinan pertama hanya dilaporkan keimam desanya masing-masing dan 

imamnya sendiri tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kedua 

kebanyakan masyarakat benar-benar tidak tau ternyata harus melapor kalau mau 

melangsungkan pernnikahan.”5  

 

                                                           

4Muhammad Fitrah (38 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, 
Wawancara, Gowa, 6 Agustus 2019. 

5M. Thayyib HP. (49 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, 
“Wawancara” pada tanggal 8 Agustus 2019. 
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C. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah 
Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  

Perkawinan bagi umat Islam Indonesia dikatakan sah jika dilakukan 

menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 maupun 

dalam Kompilasi Hukum Islam. Negara mengharuskan adanya pencatatan 

perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Perkawinan bagi warga negara Indonesia harus dicatatkan pada lembaga 

yang diberi kewenangan agar perkawinan tersebut mempunyai kedudukan dalam 

hukum. Bagi perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Islam dan 

terpenuhi syarat serta rukunnya, tetapi belum dicatatkan dalam lembaga pencatat 

perkawinan, negara memberi ruang untuk mendapatkan pengakuan perkawinan 

tersebut melalui penetapan (isbat) nikah.  

Dalam kasus isbat nikah pihak pengadilan tidak semua mengabulkan 

pengajuan isbat nikah, pengadilan mengacu pada rukun dan syarat nikah, kalau 

rukun dan syarat memenuhi, butir-butirnya ada maka dikabulkan tetapi kalau 

rukun nikah tidak memenuhi maka pengadilan tidak mengabulkan, tetapi juga 

kadang tetap melihat situasi dan kondisi, misalnya pemohon isbat nikah suda 

punya anak bisa juga dikabulakn tetapi ada penyelidikan terlebidahulu, sebab 

perkara isbat adalah perkara berat, sama saja mensahkan pernikahan orang, 

misalnya orang menikah tidak sah menurut agama dan pengadilan mensahkan 

berarti pengadilan melanggar aturan Agama, tetapi kalau rukunya terpenuhi 

hampir semua pengadilan mengabulkan.6 

Isbat nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi 

sebelum tahun 1974, perkara isbat nikah bagi pengadilan agama diperuntukkan 

bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum 

                                                           
6Fahima, (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara, pada 

tanggal 9 Agustus 2019.   
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diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 

64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun fakta empirik menampilkan banyaknya 

perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 jika dilihat dari syarat dan 

rukunnya terpenuhi, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada 

lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA). Lalu bagaimana 

payung hukum bagi para pelaku perkawinan tersebut, Apakah mereka tidak dapat 

mendapatkan isbat nikah, sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara, 

keturunannya juga tidak dapat melakukan perbuatan berkenaan dengan hukum 

Indonesia. Sungguh ironis peristiwa tersebut, karena mereka sebetulnya 

melakukan perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, hanya tidak 

dicatatkan pada lembaga negara. 

Pada tahun 1991 muncul Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang salah satu pasalnya memberi ruang bagi para pencari keadilan dalam 

perkawinan. Pada Pasal-pasal yang terdapat dalam KHI, Pasal 7 ayat 2 dan 3, 

dalam ayat (2) "isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama”, pada ayat (3) 

isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang 

berkenaan dengan :  

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;  

b. Hilangnya akta nikah;  

c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;  

d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai   

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, memberikan kewenangan lebih dari 

yang diberikan oleh Undang-Undang; baik oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
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Peradilan Agama. Di sisi lain,  pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang 

sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk 

dalam tata urutan perundang-undang Republik Indonesia.  

Pada kenyataannya perkara isbat nikah ini menjadi menarik ketika 

mengalami perluasan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, di 

antaranya:  

1) Isbat nikah untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak;  

2) Isbat nikah untuk melakukan perceraian secara resmi di pengadilan;  

3) Isbat nikah untuk mendapatkan pensiunan janda;  

4) Isbat nikah isteri poligami.  

Perkara isbat nikah hampir setiap tahun diajukan oleh para pemohon pada 

setiap Pengadilan Agama di Indonesia. Para pemohon isbat nikah tidak melihat 

apakah perkawinan mereka termasuk sebelum diberlakukannya Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 atau sesudahnya. Dengan bermacam-macam alasan 

permohonan, mereka mengajukannya pada pengadilan Agama. 

Persoalan yang timbul dari isbat nikah berkaitan dengan ketentuan waktu 

pelaksanaan perkawinan antara sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat 3 (d) KHI, dengan 

kenyataaan permohonan Isbat nikah yang diajukan sesudah tahun 1974. Terhadap 

hal demikian, yaitu adanya permohonan bagi perkawinan yang dilakukan setelah 

berlakunya UUP no. 1 tahun 1974, hakim perlu meramu ratio legis dan mencari 

alasan hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara isbat 

nikah tersebut.  

Setidaknya terdapat beberapa alasan pengadilan agama dapat menerima 

dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-

Undang Perkawinan no 1 tahun 1974. Pertama, berkaitan dengan asas ius curia 



135 

 

 

 

novit yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, dan asas kebebasan 

Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak 

terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum).7 Kedua, pendekatan sosiologis 

yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi 

hukum dan melakukan penafsiran sosiologis  terhadap peraturan lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, 

melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan 

hukum yang hidup dan berkembang (living law) di masyarakat. Langkah-langkah 

ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (rechtsvinding). Dasar 

hukum peran hakim terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  

Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa, seorang hakim diberi kebebasan 

untuk menemukan hukum terhadap masalah atau kasus yang tiada peraturan 

hukumnya atau adanya peraturan yang multitafsir tentang hal-hal yang diajukan 

kepadanya. Selain Pasal tersebut ada aturan lain yang memberi kewenangan 

hakim dan pengadilan untuk menerima setiap permohonan kemudian memeriksa 

dan memutuskannya, di antaranya: Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 

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

                                                           
7Beberapa ketentuan yang menjadi alas hukum argumentasi ini antara lain: 1) Pasal 10 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, 
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. 2) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 3) Pasal 56 
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: “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;”  
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tentang Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut “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” atau Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”. 

Beberapa alasan inilah yang menurut peneliti, para hakim dapat menerima 

permohonan isbat nikah meski perkawinannya terjadi setelah diberlakukannya 

Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974. Hakim akan mencari kebenaran 

formil dan materiil dalam permohonan isbat nikah. Kebenaran formil dan materiil 

yang dicari oleh hakim terwujud dalam amar putusan atau penetapan.  

Putusan atau penetapan isbat nikah oleh majelis hakim di Pengadilan 

Agama dilakukan melalui proses tahapan dari permohonan sampai putusan atau 

penetapan. Setelah permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama, 

tahapan selanjutnya Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang. Pada saat 

persidangan, Pengadilan Agama memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah 

terpenuhi atau belum. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka 

Pengadilan Agama melalui majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang 

bunyinya permohonan diterima. Sedangkan jika persyaratan formil tidak 

terpenuhi, maka majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang 

menyatakan permohonan tidak diterima.  

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam tata cara beracara di 

Pengadilan Agama antara lain: 
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a. Permohonan/gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan 

kompetensi/kewenangan relatifnya. 

b. Surat permohonan/gugatan diberi tanggal dan ditandatangani oleh 

pemohon/penggugat. 

c. Identitas pihak berperkara harus jelas. 

d. Fundamentum petendi/posita harus jelas. 

e. Petitum harus jelas. 

Di antara syarat formil di atas diperinci lagi menjadi permohonan/gugatan 

obscuur libel (tidak jelas) yang bisa dilihat dari fundamentum petendi/posita yang 

kontradiktif dengan petitum, nebis in idem, error in persona yang disebabkan oleh 

kesalahan dalam mencantumkan nama, atau kurangnya pihak yang dijadikan 

sebagai termohon/tergugat, dll.8 

Permohonan isbat nikah yang telah memenuhi syarat-syarat formil 

dinyatakan diterima dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya oleh majelis 

hakim. Sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat formil maka 

permohonan tidak dapat diterima, dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan 

selanjutnya. 

Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

undang No.1 Tahun 1974 meskipun telah disosialisasikan selama adanya Undang-

undang ini namun sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. 

Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa masih banyak ditemukan 

perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai 

laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Hal ini dibuktikan dengan masih 

                                                           
8M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 51-66. 
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banyaknya perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa, oleh karena itu, ketegasan para penegak hukum atau Hakim Pengadilan 

Agama Sungguminasa Gowa sangat diperlukan, minimal kecerdasan dalam 

mempertimbangkan atau menyeleksi mana yang masih pantas dikabulkan 

permohonan isbat nikahnya. 

Sehubungan dengan banyaknya perkara Isbat Nikah yang masuk ke 

Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Maka peneliti mencoba mewawancarai 

beberapa hakim pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tentang Analisis Yuridis 

terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Berdasarkan keterangan wawancara hakim Pengadilan Sungguminasa 

Gowa dapat diketahui bahwa penyebab para pihak mengajukan permohonan Isbat 

Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa adalah: 

1. Perkawinannya tidak tercatat secara hukum 

2. Tidak mempunyai Buku Nikah 

3. Mahalnya biaya pernikahan waktu mereka menikah 

4. Kondisi Geografis 

5. Mengurus tunjangan veteran 

6. Mengurus akta kelahiran anak 

7. Mengurus pelaksanaan Ibadah Haji 

8. Adanya rasa ragu-ragu sah atau tidak pernikahannya 

9. Mengurus perceraian  

Berdasarkan keterangan-keterangan hasil wawancara tersebut secara 

singkat dapat di simpulkan bahwa yang menjadi penyebab utama sehingga para 

pihak mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa 
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Gowa adalah adanya kepentingan-kepentingan yang mendesak terkait dengan 

administrasi hukum.  

Dari keterangan wawancara Hakim pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa dapat diketahui bahwa Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan 

Agama tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara 

lain:  

a. Permohonan dapat dikabulkan, apabila: 

1. Jelasnya permohonan yang diajukan 

2. Permohonan yang dilakukan sesuai dengan prosedur 

3. Terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan 

4. Bukti-bukti yang kuat dalam persidangan 

5. Asas keadilan dan kemanfaatan hukum 

b. Permohonan tidak dapat dikabulkan apabila: 

    1. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan 

    2. Wali yang diajukan tidak sesuai dengan rukun nikah 

    3. Saksi dalam pernikahan tidak ada. 

Berdasarkan keterangan-keterangan hasil wawancara tersebut secara 

singkat dapat disimpulkan bahwa Analisis Yuridis Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa dalam kasus isbat nikah adalah ketika permohonan yang 

dilakukan itu jelas, permohonan diajukan sesuai dengan prosedur, terpenuhinya 

rukun dan syarat pernikahan, bukti-bukti yang kuat, kemudian 

mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum dari penetapan Isbat Nikah tersebut. 

D. Analisis Data 

1. Pandangan Peneliti Terhadap Pentingnya Pencatatan Perkawinan 

Di dalam kehidupan bermasyarakat terutama di Indonesia yang merupakan 

negara hukum mengakui beberapa sumber hukum diantaranya ialah hukum positif  
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Indonesia dan hukum Islam, kedua sumber hukum ini diakui oleh masyarakat 

Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai sumber atau aturan yang dipakai 

didalam kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali masalah perkawinan, 

semuanya telah diatur didalam Undang-undang, misalnya Undang-undang No.1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, didalam kedua sumber hukum inilah 

diatur bagaimana perkawinan itu sah dan diakui oleh negara dan mempunyai 

kekuatan hukum. 

Suatu perkawinan akan dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila 

pernikahan itu dilakukan menurut Agama masing-masing dan dicatat oleh 

Pegawai pencatat nikah yang kemudian ini akan berakibat pada sahnya dan 

diakuinya pernikahan tersebut oleh Negara dan akan mendapat perlindungan 

hukum. Jika mengamati Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam maka akan ditemukan bahwa unsur pencatatan merupakan syarat adanya 

pernikahan yang sah secara hukum sehingga para pihak yang melangsungkan 

pernikahan akan mendapatkan perlindungan hukum. 

Apabila pernikahan itu telah dicatat dan sesuai rukun dan syarat 

pernikahan maka para pihak yang melangsungkan pernikahan ini akan 

mendapatkan akta nikah menjadi akta autentik yang membuktikan kebenaran 

daripada suatu pernikahan yang telah dilangsungkan, sehingga dengan bukti ini 

maka pernikahan itu akan dianggap sah dan wajib mendapat perlindungan hukum 

oleh negara dan bukti ini akan sangat bermanfaat ketika para pihak yang telah 

melangsungkan pernikahan tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan administrasi hukum, misalnya ketika anak dari hasil pernikahan itu 

mengurus akta kelahiran maka tentunya harus ada bukti akta nikah dari orang 

tuanya. 
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Walaupun demikian penting hal pencatatan nikah ini, namun sampai saat 

ini masyarakat masih banyak yang kurang memahami akan pentingnya hal ini, 

bahkan mungkin sengaja tidak mau memahami dalam artian mereka lebih 

memilih pernikahan siri yang tidak tercatat, ini karena mereka kurang paham 

tentang dampak dari pada pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatat, 

walaupun mungkin pernikahan itu sah menurut Agama namun mereka tidak akan 

mendapatkan perlindungan hukum oleh negara disebabkan tidak tercatatnya 

pernikahan tersebut karena pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum positif 

Indonesia. 

Namun demikian bahwa Pernikahan yang tidak tercatat ini bisa 

mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, sebagai contoh di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa yang kemudian menjadi tempat 

penelitian ini. Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa masih banyak 

ditemukan perkawinan dibawah tangan baik itu pernikahan sebelum adanya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun setelah adanya undang-undang 

tersebut tidak tercatat, walaupun pernikahan yang berlangsung sebelum lahirnya 

Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak ada ketentuan pencatatan pernikahan, 

namun menurut peneliti seharusnya setelah munculnya Undang-undang No.1 

Tahun 1974, para pihak yang melangsungkan pernikahan sebelum adanya 

undang-undang ini harus mempunyai kesadaran dan panggilan nurani untuk 

segera mengajukan permohonan isbat nikah tanpa menunggu adanya desakan-

desakan terkait administrasi kegiatannya, seperti misalnya dia butuhkan untuk 

akta kelahiran, baru kemudian dia urus isbat nikah, atau untuk mengurus veteran 

barulah kemudian dia ajukan itu. Jadi rata-rata masyarakat mengajukan isbat 

nikah itu, kalau dia sudah terdesak, misalnya anaknya mengurus sekolah, 

mengurus sekolah anaknya harus ada akta kelahiran.  
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Apalagi masih banyaknya pernikahan-pernikahan siri yang dilakukan 

setelah adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini menunjukan bahwa masih 

adanya masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya hukum pencatatan 

nikah. 
2. Pandangan Peneliti Terhadap Analisis Yuridis terhadap Putusan 

Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974. 

Dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 dapat 

dipahami bahwa pernikahan yang tidak tercatat yang diajukan ke Pengadilan 

Agama untuk kemudian diisbatkan hanyalah pernikahan yang terjadi sebelum 

adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya ketentuan tersebut 

tidak memberi peluang kebolehan bagi Pengadilan Agama untuk mengisbatkan 

perkawinan yang dilangsungkan setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 

1974, namun pada kenyataannya dalam praktik Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa tetap menerima dan mempertimbangkan perkara permohonan isbat nikah 

yang diajukan walaupun pernikahan itu terjadi setelah adanya Undang-undang 

No.1 Tahun 1974.  

Menurut Analisis Yuridis majelis hakim Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa ada beberapa pertimbangan sehingga permohonan isbat 

nikah itu dapat dikabulkan atau tidak: 

Permohonan akan dikabulkan, apabila: 

a) Permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur dan didukung dengan 

bukti-bukti yang kuat, jadi majelis hakim dalam mengabulkan permohonan 

isbat nikah dengan mempertimbangkan isi surat permohonan kemudian bukti-

bukti yang kuat dalam persidangan. 

b) Ketika terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, dalam artian ketika 

pernikahan itu terbukti sesuai rukun dan syarat pernikahan maka permohonan 

isbat nikah itu akan dikabulkan tanpa melihat kapan pernikahan itu dilakukan, 



143 

 

 

 

apakah pernikahan itu terjadi sebelum adanya Undang-undang No.1 Tahun 

1974 atau pernikahan itu terjadi setelah adanya Undang-undang tersebut  

c) Asas kemanfaatan, dalam artian majelis hakim mengabulkan permohonan isbat 

nikah dengan mempertimbangkan manfaat akibat penetapan itu, dengan 

penetapan isbat nikah maka pernikahan itu akan sah sesuai hukum kemudian 

wajib mendapat perlindungan hukum, dan akan memudahkan mereka ketika 

mengurus kegiatan administrasi hukum, misalnya anaknya ingin masuk 

sekolah harus mempunyai akta kelahiran, dan akta ini ada ketika orang tuanya 

mempunyai akta nikah yang sah, kemudian kepentingan-kepentingan hukum 

yang lain seperti kepengurusan tunjangan taspen dan lain sebagainya. Dan 

untuk permohonan tidak dikabulkan oleh majelis hakim apabila pemohon tidak 

memenuhi syarat dan rukun nikah  dari pernikahannya. 

Untuk alasan yang nomor 2, bahwa ketika hanya rukun dan syarat 

perkawinan terpenuhi kemudian isbat nikah itu akan dikabulkan tanpa melihat 

kapan terjadinya pernikahan tersebut, apakah terjadi sebelum adanya Undang-

undang No.1 Tahun 1974 atau pernikahan itu dilakukan setelah adanya Undang-

undang tersebut. Menurut peneliti jika pernikahan itu dilakukan setelah adanya 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka hakim tidak boleh mengabulkan 

permohonan isbat nikah karena mereka telah melanggar hukum karena dalam 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, apabila majelis 

hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut maka secara tidak langsung telah 

memberikan peluang bagi para pelanggar hukum. 

Pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang menjadi kegundahan bagi 

majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, disatu sisi keinginan 

mereka untuk taat terhadap aturan, tapi di sisi lain mereka mempertimbangkan 
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dari pada manfaat atau maslahat akibat penetapan isbat nikah tersebut, seseorang 

dapat diakui pernikahannya dan mendapat perlindungan hukum serta membantu 

perekonomian keluarga yang mengajukan permohonan isbat nikah. Demikian pula 

majelis hakim telah mengetahui dampak apabila permohonan isbat nikah selalu 

dikabulkan terutama pada pernikahan yang dilakukan setelah adanya Undang-

undang No.1 Tahun 1974, maka akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 

melakukan nikah siri dan praktek poligami yang tidak sesuai hukum. 

Menurut peneliti, ketentuan pencatatan nikah dalam pasal 2 ayat (2) 

beserta batasan isbat nikah yang ada dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan ketentuan isbat nikah dalam KHI  

belum bisa memberikan pemahaman dalam masyarakat akan pentingnya 

pencatatan nikah tersebut sehingga masih banyaknya pernikahan siri yang terjadi 

dalam masyarakat. Menanggapi hal ini maka peneliti menyarankan sebuah solusi 

yaitu dengan melakukan pembaharuan hukum, terutama dalam Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 yang kemudian dalam pembaharuan itu akan mengatur masalah 

isbat nikah secara terperinci supaya jelas yang mana isbat nikah yang masih layak 

dikabulkan dan tidak dikabulkan sehingga kemudian inilah yang akan menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa hingga mengabulkan permohonan 

isbat nikah. 

Selain solusi pembaharuan hukum yang harus segera dilakukan, 

pemerintah juga bekerjasama dengan para penegak hukum harus melakukan 

sosialisasi secara rutin, melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama di 

daerah-daerah rawan terjadi pernikahan siri untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan aturan-aturan terkait 

dengan isbat nikah. 
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BAB V 

            PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan atas uraian bab-bab terdahulu, maka peneliti mencoba 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan keterangan-keterangan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab utama 

sehingga para pihak mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan 

Agama Sungguminasa Gowa adalah adanya kepentingan-kepentingan yang 

mendesak terkait dengan administrasi hukum, misalnya mengurus tunjangan 

veteran, mengurus akta kelahiran anaknya.  

2. Berdasarkan keterangan-keterangan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

secara singkat dapat disimpulkan bahwa Analisis Yuridis terhadap Putusan 

Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, bahwa pihak Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

mengabulkan permohonan isbat nikah karena permohonan yang dilakukan 

itu jelas, permohonan diajukan sesuai dengan prosedur, terpenuhinya rukun 

dan syarat pernikahan, bukti-bukti yang kuat, kemudian mempertimbangkan 

asas kemanfaatan hukum dari penetapan Isbat Nikah tersebut. Dan apabila 

pelapor tidak memenuhi syarat dan rukun nikah waktu menikah maka 

hampir dipastikan pengadilan menolak permohonan tersebut.  

B. Implikasi Penelitian 

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti 

mencoba memberikan implikasi dari penelitian sebagai berikut:   
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1. Bagi para remaja atau calon pengantin sebelum memutuskan mau 

melangsungkan pernikahan sebaiknya memiliki pengetahuan tentang 

pernikahan, pengetahuan membangun rumah tangga yang baik sesuai ajaran 

Islam, dan memastikan seluruh administrasi yang berhubungan dengan 

pernikahan diselesaikan terlebidahulu, sebab apabila administrasi tidak 

selesai maka ini akan berdampak pada masa depan kedua mempelai 

termaksud keturunannya.  

2. Pemerintah dalam hal ini pengadilan Agama dituntut lebih efektif dalam 

menangani permasalahan isbat nikah ini, sebab ini berkaitan dengan 

mensahkan pernikahan seseorang. Begitupun juga dengan Kantor Urusan 

Agama (KUA) harus lebih rutin lagi melakukan bimbingan dan penyuluhan 

terkait dengan pernikahan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal 

pokok yang berkaitan dengan pernikahan, termaksud administrasi 

pernikahan yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan pernikahan.  

3. Mendesak para imam-imam kampung untuk tidak menikahkan masyarakat 

yang tidak melengkapi admistrasi pernikahan, sebab ini berdampak fatal 

terhadap kedua mempelai dalam pengurusan akta nikah. 

4. Masyarakat dapat berperan aktif untuk saling mengingatkan mengenai 

pentingnya pencatatan pernikahan sebelum melangsungkan sebuah 

pernikahan, sebab seseorang yang tidak memiliki buku nikah akan kesulitan 

mengusrus akta kelahiran untuk anak-anaknya kedepan.  
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Pencarian data Isbat Nikah 3 tahun terakhir (2016, 2017, 2018) Pengadilan Agama 
Sungguminasa Gowa 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Bagaimana Penyebab para pihak mengajukan Permohonan Isbat Nikah 

di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa? 

1. Apakah kasus isbat nikah suda ada sejak sebelum tahun 1974? 

2. Apakah faktor yang mendorong masyarakat yang melaporkan kasus isbat 

nikah? 

3. Apa penyebab utama para pihak mengajukan isbat nikah di PA 

Sungguminasa Gowa? 

4. Apakah ada hambatan-hambatan dalam proses pelaporan kasus isbat 

nikah? 

5. Seberapa lama pihak pengadilan dalam menangani kasus isbat nikah dalam 

setiap perkara? 

6. Apakah setiap kasus isbat nikah berujung dengan hasil sebagaimana yang 

diharapkan? 

7. Apakah pengadilan Agama Sungguminasa Gowa hanya menerimah kasus 

yang berada dalam wilayah Kab. Gowa? 

8. Apakah setiap pihak pelapor menuntaskan perkara isbatnya sampai selesai 

atau tidak? 

9. Bagaimana posisi para pihak ketika kasus yang dilaporkan tidak 

melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan? 

10. Apakah setiap pelapor diterimah setiap melakukan pengaduan? 

B. Bagaimana Analisi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 

164/Pdt.P/2018/PA.Sgm. tentang Isbat Nikah Pasca Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974.?  

1. Apa pertimbangan utama para hakim dalam memutuskan sidang isbat 

sehingga penggugat dan tergugat diterima? 

2. Apakah semua pengajuan isbat diterima oleh pengadilan ? 

3. Apakah pertimbangan utama pihak pengadilan dalam mengabulkan kasus 

isbat nikah? 
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4. Ada berapa perkara isbat nikah yang berhasil diselesaikan sejak tahun 

2019, dan berapa perkara yang diterima dan ditolak?  

5. Apakah ada masyarakat yang tidak melanjutkan perkaranya disebabkan 

tidak sanggup membayar biaya perkara? 

6. Apakah ada hambatan-hambatan dalam proses sidang kasus isbat nikah? 

7. Apakah ketidak hadiran salah satu pihak mempengaruhi jalannya proses 

dan hasil sidang? 

8. Biasanya berapa menit yang digunakan saat sidang berlangsung? 

9. Adakah hal-hal yang dikompromikan dalam siding berlangsung? 

10. Apakah setiap kasus isbat nikah ketikah syarat-syarat terpenuhi otomatis 

pengadilan mengabulkan? 
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Tabel Hasil Isbat Nikah Tahun 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa 

Jumlah Perkara Isbat Nikah 323 

Putusan Diterimah/Dikabulkan 302 

Putusan Tidak Diterimah 8 

Putusan Ditolak 9 

Putusan Dicoret 2 

Putusan Dicabut 0 

Putusan Gugur 2 

 

Tabel Hasil Isbat Nikah Tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa 

Jumlah Perkara Isbat Nikah 196 

Diterimah/Dikabulkan 189 

Tidak Diterimah 3 

Ditolak 0 

Dicoret 2 

Dicabut 2 

Gugur 0 
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Tabel Hasil Isbat Nikah Tahun 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa 

Jumlah Perkara Isbat Nikah 175 

Diterimah/Dikabulkan 164 

Tidak Diterimah 2 

Ditolak 1 

Dicoret 3 

Dicabut 4 

Gugur 1 

 

Keterangan: 

Putusan Diterimah    : Semua berkas lengkap dan memenuhi syarat-syarat 
dan rukun  nikah 

Putusan Tidak Diterimah  : Bukan Kewenangan Pengadilan yang bersangkutan 

Putusan Ditolak  : Pelapor tidak dapat membuktikan alasan  
pengajuannya 

Putusan Dicoret                     : Habis biaya perkara dan pelapor tidak menambah 
biaya perkara kembali 

Putusan Gugur    : Tidak pernah Hadir dalam persidangan 

Putusan Dicabut   : Persidangan sudah Berjalan akan tetapi pihak 
pengadilan  menyarankan untuk dicabut.  
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Curriculum Vitae 

                                   Abdul Salam, Lahir di Raha Sulawesi Tenggara, 16 

November 1993. Anak kandung dari  pasangan La  Amba dan 

Wa Eno, anak ke enam dari 7 bersaudara, Alamat sekarang di 

Jl. Tamangapa Raya III, Antang Makassar. Mulai 

mengenyam pendidikan  dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 

3 Mandonga tahun 2000-2006, kemudian melanjutkan 

sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 8 Kendari tahun 

  2006-2009, setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 

Kendari tahun 2009-2011. Lalu melanjutkan Pendidikan tingkat tinggi di Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa di Makassar dengan Program Studi 

Strata Satu (SI) Reguler, Jurusan Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal 

Syakhshiyyah), pada tahun 2011-2016. Selang satu tahun kemudian tepatnya pada 

tahun 2017 melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S2) Program Pascasarjana di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Dirasah 

Islamiyah Konsentrasi Syariah/Hukum Islam. Saat ini penulis aktif sebagai staf 

kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. 
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