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ABSTRAK 

NAMA : MUHAMMAD RIDHA MUSLIH  

NIM : 80100221024 

JUDUL TESIS : ANALISIS CERAI BEDA AGAMA DI PENGADILAN 

AGAMA SUNGGUMINAS 

Tesis ini membahas tentang cerai beda agama di Pengadilan Agama 
Sungguminasa dengan pokok masalah 1) Bagaimana kewenangan hakim dalam 
menyelesaikan perkara cerai beda Agama di Pengadilan Agama Sungguminasa, 2) 
Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian beda agama di Pengadilan 
Agama Sungguminasa. 

Jenis penelitian adalah Library research, penelitian yang menggambarkan 
secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok 
permasalahan. Dan melakukan pendekatan penelitian secara Yuridis-normatif, 
Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Approach.  Dalam 
memperoleh data diambil berdasarkan data primer dan data sekunder. Sedangkan 
dalam pengelolahan dan Analisis Data melalui proses Identifikasi, Reduksi, dan 
Editing. Melakukan Analisis Data kualitatif untuk mendapatkan sumber literatur 
yang relevan tentang perceraian beda Agama. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberi putusan 
makan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara dengan melihat 
fakta-fakta yang diajukan baik dari pihak pemohon dan termohon serta memuat 
dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara baik hukum 
tertulis maupun tidak tertulis. Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta di 
persidangan termohon sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyatakan bahwa 
termohon murtad. Dari pengajuan bukti yang ada maka majelis hakim 
menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 tidak lagi tinggal bersama 
seperti sebelum-sebelumnya dan sudah sering mengalamai pertengkaran. 
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara cerai beda dengan register 
perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Sgm, maka pemohon telah memenuhi maksud 
Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan 
pemohn dikabulkan dan hakim melakukan verstek atau kumulasi isbat nikah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan sebuah puncak dari ikhtiar 

menuju sebuah penyempurnaan ibadah, karena sudah menjadi kodrat makhluk 

hidup untuk hidup berpasang-pasangan dalam ikatan yang suci dengan tujuan 

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan dalam  Pasal 1 UU Nomor 16 

Tahun 2019 dijelaskan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin 

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk 

keluarga dalam hal ini rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa
1
 

Dalam sebuah rumah tangga, bukan hanya tentang hubungan pribadi 

pasangan saja, perkawinan juga berkaitan dalam urusan agama, masalah sosial, 

budaya, dan masalah hukum. Berbicara masalah perkawinan dalam agama, 

tentnunya masing-masing agama memiliki ketentuan serta pedoman yang 

mengatur masalah perkawinan, dengan demikian secara fundamental diatur untuk 

mengikuti aturan agama yang dipeluk oleh pasangan yang akan melangsukan 

perkawinan. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai penerus atau penyambung 

silsilah keluarga dan keturunan. 

Seyogianya, perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 

unsur sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang 

                                                           

1
Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, 

(Jakarta : Intermasa, 1991), hlm. 187. 
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Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan dari aturan ini, setiap warga 

negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan sudah sewajibnya 

melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada atura perkawinan 

agamanya.
2
 Pasal tersebut juga menegaskan, tidak ada perkawinan di luar hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang kemudian disebut suami istri yang tandai dengan ikrar suci, 

sebagaiamana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum: 30/21 yang berbunyi: 

                     

                      

Terjemahnya: 

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

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

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

tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.
3
 

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah SWT menciptakan jodoh-

jodoh agar hati manusia menjadi tentram dan bahagia. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu 

keluarga yang bahagia dan harmonis.  

                                                           

2
 Wantjik K Shaleh, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 

hlm16. 

3
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya, 

(Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), 406. 
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Setiap insan yang telah melaksanakan perkawinan, pasti mendambakan 

sebuah rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Tetapi, dapat 

dipungkiri, bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya tidak hanya tentang laki-laki 

atau perempuan saja, melainkan keduanya yang saling mengikat satu sama lain, 

dengan dilandasi historis yang berbeda, karakter, kepribadian, juga problematika 

yang tentunya juga berbeda. Maka dari itu, terkadang rumah tangga yang dibina 

akan memiliki berbagai rintangan dan dinamika sehingga perkawinan tersebut 

akan mengalami pasang surut. Apabila kondisi tersebut sudah menjadi rumit, 

maka tidak heran jika kadang timbul perselingkuhan diantara keduanya. 

Ada beberapa perbedaan dalam memilih pasangan hidup yang tidak setara 

dengannya, baik itu dalam hal kebudayaan, garis keturunan, jabatan, bahkan 

agama, karena itu sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga kedepannya, 

khususnya persoalan agama. Karena perkawinan dianggap tidak sah jika suami 

dan istri berbeda keyakinan.
4
 Larangan tersebut dilatar belakangi oleh harapan 

akan adanya keluarga sakinah. Tatkala, keharmonisan ini suah untuk ditemukan 

titik terangnya, maka yang tidak diinginkan adalah akan merugikan salah satu 

pihak atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, mengakhiri pernikahan kadang 

menjadi pilihan atau solusi terbaik bagi mereka.
5
 

Secara hukum, pasangan suami istri yang hendak mengajukan perceraian, 

tentunya memiliki alasan yang kuat agar sesuai dengan Undang-Undang yang 

                                                           

4
Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. 

5
A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, talak, Cerai, dan Rujuk, 

Cet.ke-2, (Bandung; Al-Bayan, 1995), 43. 
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berlaku. Adapaun alasan-alasan yang dapat dijadikan rujukan untuk dasar 

perceraian adalah sebagai berikut: 

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

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut 

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

lain diluar kemauannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

istri. 

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
6
 

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat dijadikan 

rujukan dasar untuk perceraian adalah: 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

                                                           

6
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa 

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

diluar kemauannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

istri. 

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
7
 

Kasus perceraian akibat murtad di Indonesia bukanlah sebuah fenomena 

asing yang kerap kita dapati. Secara yuridis formal suatu perkawinan pasti akan 

ada istilah putus perkawinan, sebagaimana menurut Undang-undang perkawinan 

bahwa perkawinan itu dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan 

ketiga, perintah pengadilan.
8
 Walaupun dengan adanya istilah perceraian, tidaklah 

                                                           

7
Kompilasi Hukum Islam Pasa 116 (a-h). 

8
Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati, Hukum Perdata : Hukum orang & keluarga edisi 3 

(Medan: USU PRES, 2008), 85. 
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mungkin bagi pasangan suami-istri yang hendak melakukan perceraian di 

Indonesia bisa dilangsungkan begitu saja.  

Setiap kaidah perceraian diwajibkan untuk mematuhi aturan Undang-

Undang. Pada umumnya, undang-undang perkawinan ini telah mengatur betapa 

sulitnya memahami perceraian dan apabila perceraian telah dikabulkan oleh 

pengadilan berdasarkan dengan alasa-alasan tertentu, sesuai dengan Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dipertegas dengan Pasal 116 KHI 

menyebutkan bahwa alasan perceraian yaitu sang suami yang melakukan 

kemurtadan dan mengingkari taklik talak sehingga menimbulkan perselisihan 

dalam keluarga. Sesuai pasal ini dijelaskan, bahwa kemurtadan dapat menjadi 

unsur penyebab perceraian salah satu pihak dalam perkawinan yang sah, 

dikarenakan perkawinan antara keduanya belah pihak berbeda agama.  

Para fukaha juga sependapat bahwa murtad dapat menyebabkan putusnya 

perkawinan dan dapat dijadikan rujukan untuk bercerai. Akan tetapi, dari 

kalangan ulama berbeda pendapat tentang bentuk perceraian yang terjadi dan 

proses terjadinya perceraian tersebut. Menurut, ulama Hanafiyah jika suami 

murtad berarti telah terjadi fasakh tanpa membutuhkan putusan hakim untuk 

memisahkan kedua belah pihak.
9
 Sedangka ulama Malikiyah, mengatakan bahwa 

jika sebaliknya atau istri murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus dan 

putusnya perkawinan mereka bersifat talaq ba’in.
10

 Jika demikian, secara tidak 

                                                           

9
Abdurrahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arb‟ah, Juz IV (Beirut: Darul 

Kutub Al ilmiah, 2003), 199. 

10
Abdurrahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arb‟ah, Juz IV, 204. 
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langsung hubungan perkawinan mereka akan menjadi perbuatan zina atau bukan 

lagi hubungan yang dihalalkan.  

Pada perkara perceraian, apabila salah satu pihak murtad, maka ratio 

decidenci (pertimbangan hakim) yang memiliki peran penting dalam memutuskan 

perkara sesuai dengan putusan hakim dalam pengadilan agama. Dalam hal ini, 

sudah banyak terjadi di pengadilan agama, salah satunya terdapat pada putusan 

dengan Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2023/PA.Sgm. kasus perceraian yang terjadi 

di antara pemohon dan termohon namun berbeda agama. Kasus ini merupakan 

kasus cerai talak, pada putusan ini yang melakukan talak beragama Islam, lalu 

menikah secara Islam dengan termohon, kemudian setelah lama menjalani rumah 

tangga, termohon kembali ke agamanya yang semula Kristen, oleh karena itu 

pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan Agama Sungguminasa 

dengan alasan bahwa istri telah berpindah kembali ke agamanya (murtad). 

Terdapat illat dalam kasus perceraian ini karena beralih agama. Untuk 

pasangan yang memustukan untuk mengikuti agama dari salah satu pasangan akan 

memiliki pengaruh. Jika pasangan memilih untuk memeluk agama yang berbeda 

dengan Islam, perkawinan akan dilakukan menurut agama tersebut serta 

didokumentasikan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan jika 

pasangan itu memeluk agama Islam, maka perkawinan tentunya akan 

dilaksanakan menurut hukum Islam dan didokumentasikan di Kantor Urusan 

Agama (KUA). Apabila terjadi perceraian, maka akan diputuskan oleh Pengadilan 

Agama. 
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Sesuai dengan aturan hukum, apabila suami istri ingin mengajukan 

perceraian karena faktor perselingkuhan, ekonomi, agama, dan yang lainnya, 

maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak apabila suami yang 

mengajukan dan untuk istri cerai gugat apabila ia yang mengajukan kepada 

Pengadilan Agama.
11

 Setelah itu Pengadilan Agama tidak boleh serta merta 

langsung mengluarkan putusan cerai. Pengadilan Agama hendaknya memanggil 

kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan Pengadilan Agama sebagai 

pihak yang berwenang mesti berusaha mendamaikan pasangan tersebut. Akan 

tetapi, ketika Pengadilan Agama telah berusaha bagaiamana mendamaikan 

keduanya namun tetap gagal, maka Pengadilan Agama diperbolehkan untuk 

memberikan putusan cera. Jadi, perceraian akan dianggap sah menurut Undang-

Undang jika dilakukan di depan sidang dan Pengadilan yang berkaitan berusaha 

dan tidak berhasil membujuk kedua belah pihak untuk rujuk kembali, 

sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 

65.  

Akan tetapi, setelah penguraian di atas, belum ada penjelasan secara 

spesifik tentang perceraian beda agama. Contoh, karena dalam Uundang-Undang 

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tersurat menjelaskan 

mengenai prosedur perceraian bagi ornag yang menikah secara Islami kemudia 

berpindah dari agama Islam (murtad). Oleh karena itu, dapat mengakibatkan 

kebingungan. Prosedur perceraian untuk pasangan yang berpindah agama hanya 

dapat pedoman dari Mahkamah Agung, sedangkan pedoman tersebut terbatas dan 

                                                           

11
Kusnan, “Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai 441 Suami Lakukan Talak” 

dikutip dari https://radarsolo.jawapos.com.id diakses 25 Februari 2020.  
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hanya berlaku internal dalam lembaga Yudikatif tersebut. Itulah mengapa peran 

hakim dalam kasus perceraian beda agama sangatlah urgen, karena menjadi 

penentu dalam memberikan putusan lewat Pengadilan Agama. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

perceraian beda agama dengan judul “Analisis Cerai Beda Agama Di Pengadilan 

Agama Sungguminasa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitan 

Fokus penelitan merupakan penentu untuk dapat mewujudkan perumusan 

masalah yang di dalamnya termuat perincian terhadap suatu pertanyaan mengenai 

topik-topik pokok atau cakupan yang akan dikaji dalam penelitian. Apabila yang 

digunakan adalah rumusan masalah, maka fokus penelitian memuat pertanyaan 

yang akan dijawab dan alasan pertanyaan itu diajukan. Pertanyaan tersebut 

diajukan untuk mengetahui gambaran yang diungkapkan nantinya ketika berada di 

lapangan.
12

 Fokus penelitian ini merujuk pada perceraian beda agama di 

Pengadilan Agama Sunggumina. Selanjutkan dibutuhkan deskripsi fokus agar 

pembahasan tetap terarah dan untuk menyamakan presepsi agar tidak terjadi 

kekeliruan pada pembaca dalam memahami setiap fokus dan deskripsi fokus. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus digunakan untuk memperjelas alur dari permasalahan pada 

penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah presepsi juga 

                                                           

12
Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Peneli tian dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 150. 
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penafsiran dari para pembaca dalam memahami inti sari fokus masalah pada 

penelitian ini. Adapun deskripsi fokus yang perlu diuraikan adala sebagai berikut: 

a. Analisis 

Analisis adalah metode penguraian terhadap suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri  serta hubungan antar bagian untuk 

mengahsilkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
13

 

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter 

Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu  fenomena (perbuatan, karangan dan sebagainya), untuk 

mendapatkan fakta aktual tentang asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan 

sebagainya). Analisis juga berfungsi untuk mengeruaikan pokok permasalahan 

atas bagian-bagian, penelehaan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian 

untukmendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. 

Analasis merupakan penjabaran tentang suatu hal setelah ditelaah secara seksama 

dan merupakan proses pemecahan masalah yang diawali dengan hipotesis hingga 

terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian berdasarkan metode yang 

konsisten agar mencapai pengertian mengenai prinsip-prinsi dasarnya.
14

 

b. Cerai Beda Agama 

Cerai beda agama adalah perceraian beda agama  

 

 

                                                           

13
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Purtaka, 2008, h. 156 

14
Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern 

English Press, 2002, h. 4. 
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c. Pengadilan Agama 

Pendailan Agama adalah peradilan yang berada di bawah naungan 

Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara orang-orang yang beragama Islam. 

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah di 

atur dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Dalam ayat (2) memuat aturan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat (3) menegaskan bahwa badan-badan lain 

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-

Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama 

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur 

dalam Undang-Undang. Sealnjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 

pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.
15

 

 

                                                           

15
Ahmad Mujahidim, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 15. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaiaman kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai beda 

agama di Pengadilan Agama Sungguminasa? 

2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian beda agama di 

Pengadilan Agama Sungguminasa? 

D. Kajian Pustaka  

Dalam proses penyelesaian peneltian ini, penulis menggunakan beberapa 

literatur yang relevan dengan penelitian ini berkaitan dengan cerai beda agama. 

Persoalan cerai beda agama di Indonesia sudah ada yang mengkajinya, akan tetapi 

yang membahas secara spesifik masih kurang kefektivannya dalam menelaah 

kasus cerai beda agama. Sejauh penelurusan penulis, penelitian-penelitian 

terdahulu masih membahas seputar perkawinan beda agama dan hak asuh anak 

pasca cerai dan melupakan proses perceraian beda agamanya. Maka, sejauh ini 

belum ada yang membahas tentang analisis putusan hakim dalam kasus perceraian 

beda agama. 

Adapun beberapa literature yang dijadikan sebagai kepustakaan penulis 

adalah sebagai berikut: 

 Dwiky Darmasnsyah dalam skripsinya “Perceraian Akibat Beralih 

Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perwakinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam” menjelaskan, bahwa dalam kasus perceraian 

beda agama, dapat dilihat dari asal hukum mereka ketika melangsungkan 
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perkawinan, apabila pasangan tersebut menundukan dirinya pada hukum Islam 

maka yang berwenang dan memutus perkara tersebut ialah pengadilan. Perbedaan 

peneliti dengna penulis yaitu peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai 

dampak hak asuh anak pasca cerai beda agama. Sedangkan penulis memfokuskan 

analisis putusan hakim terhadap cerai beda agama.
16

 

Siska Oktaviani, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan Judul 

“Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad di Pengadilan 

Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI.” Skripsi ini membahas 

adanya perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim di ketiga tingkatan peradilan 

dalam memutus permohonan cerai talak karena alasan murtad. Dan menganalisis 

dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara 

fasakh nikah karena alasan murtad. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis 

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data 

sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
17

 Perbedaan 

penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai 

fasakh nikah karena murtad dan perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim, 

sedangkan penulis memfokuskan pada analisi putusan hakim terhadap cerai beda 

agama. 

                                                           

16
Dwiky Darmansyah, Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya 

Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 

2022). 

17
Siska Oktaviani, Judul Skripsi “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan 

Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI”, (Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto Fakultas Syariah 2020). 
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I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari 

Ujianti, Jurnal dengan Judul Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 

0166/Pdt.G/2017/Pa. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak 

Berbeda Agama. Yang membahas tentang mengapa perbedaan agama dapat 

digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Badung. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu diambil 

berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yang didapatkan melalui penjelasan-

penjelasan dari informan.
18

 Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis 

memfokuskan penelitian kepada dasar pertimbangan hakim memutus perkara 

cerai gugat dengan alasan murtad serta apa akibat hukum dari putusan hakim, 

sedangkan peneltian sebelumnya lebih memfokuskan kepada mengapa perbedaan 

agama dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat 

Andra Amalia Sari, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Judul 

Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Klaten). Yang membahas tentang gambaran mengenai alasan 

Pengadilan Agama Klaten memutus perkara cerai gugat dengan putusan fasakh. 

Selain itu, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan 

dijatuhkannya perkara cerai gugat karena murtadnya suami. Metode penelitian 

yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian 

diskriptif untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan 

                                                           

18
 I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, 

“Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa. Bdg Tentang Cerai Gugat 

Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2, 2020. 
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dengan putusan fasakh atas cerai gugat karena suami murtad.
19

 Perbedaan dari 

penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya kepada dasar 

pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan 

suami murtad. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka ada beberapa 

tujuan hendak dicapai yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini. Adapun 

tujuan dan kegunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

mengungkapkan secara komprehensif sesuatu yang hendak dicapai pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah: 

a. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara 

cerai beda agama di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

b. Untuk mengetahui status hukum perceraian beda agama perspektif 

Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan 

Agama Sungguminasa.  

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 

mengenai bagaimana proses perceraian agama di Pengadilan Agama, serta 

dijadikan bahan bagi mereka yang akan melakukan penelitian-penelitian 

                                                           

19
Andra Amalia Sari, Judul Skripsi “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami 

Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)”,(Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2009). 
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berikutnya. Adapun manfaat lain yang diharapakan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat ilmiah, penelitian ini diharapakan dapat memberikian literasi 

wawasan baru dan membuka cakrawala berpikir bagi masyarakat serta 

memberikan bahan bacaan dan diskusi yang bermanfaat bagi mereka 

yang ingin mendapatkan informasi tentang perceraian beda agama di 

Pengadilan Agama. 

b. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat 

digunakan sebagai landasan arah pemikiran untuk pengembangan dan 

pengkajian ilmu pada masyarakat. Diharapkan penelitian ini juga sebagai 

bahan masukan pemahaman untuk masyarakat yang hendak berperkara di 

Pengadilan Agama tentang cerai beda agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Perceraian 

Perceraian merupakan terlepasnya ikatan atau hubungan perkawinan. Dalam 

hukum Islam perceraian disebut juga dengan talak. Sayyid Sabiq menjelaskan 

dalam kitanya Fiqhus Sunnah yang mendefinisikan talak adalah melepas tali 

perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
1
 Sedangkan Bau Zakaria al-

Anshari dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan talak adalah melepas tali 

akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.
2
 Dalam beberapa literatur 

perceraian adalah suatu pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal 

yang diakui oleh semua agama.
3
 Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah perihal bercerai antara suami istri, yang berkata “bercerai” itu 

sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami 

istri”. Sedangkan menurtu KUH Perdata Pasal 207 pereraian merupakan 

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak 

dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-

Undang.  

Adapun pengertian perceraian menurut para ahli hukum adalah sebagai 

berikut: 

                                                           

1
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kitab at-Thalaq, bab Ta’rif, (Beirut Libanon: Dar al-

Fikr), h. 206. 

2
Syekh al-Islam Abi Yasya Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, Kitab at-Thalaq, 

(Semarang: Thoha Putra t.th.), h. 72. 

3
T. Jafizham, Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, 

(Jakarta: Mestika 2006), h. 54. 
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1. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan 

putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
4
 

2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perceraian 

berbeda dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat 

tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik 

dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu 

berlandaskan pada perselisihan antara suami dan istri.
5
 

3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu 

perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari 

salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
6
 

4. Menurut Soemiyati, dalam Hukum Islam talak memiliki dau tafsir, yaitu 

talak dalam arti umum merupakan segala macam bentuk perceraian baik 

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun 

perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 

meninggalnya salah satu seorang suami atau istri, sementara dalam arti 

khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.
7
 

Kompilasi hukum Islam, secara harfiah tidak menjelaskan tentang 

pengertian perceraian. Namun, disebutkan drngan istilah talak. Talak adalah ikrar 

                                                           

4
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 42. 

5
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum orang Dan Keluarga, 

(Bandung: Alumni, 1986), h. 109. 

6
P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 

2007), h. 53. 

7
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Timun 

Mas, 2003), h. 104. 
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suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 

putusnya perkawinan.
8
  

Dalam Hukum Islam pada prinsipnya perceraianya itu tidak dibolehkan, 

akan tetapi perceraian merupakan pintu darurat yang dapat ditempuh manakala 

kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum perceraian 

terjadi maka akan ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, 

karena perkawinan adalah ikatan yang suci dalam agama. Islam menyadari hal itu 

maka mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik daripada 

mempertahankan ikatan perkawinan, walaupun tujuan perkawinan untuk 

mencapai kebahagian rumah tangga. 

Apabila pada suatu ikatan perkawinan tidak ditemukan sebuah hakikat dari 

pernikahan dan terjadi sebuah perceraian, maka di dalam Islam mengatur 

mengenai hukum talak beserta dalil-dalil dan hikmahnya dalam sebuah 

perkawinan. Menurut bahasa talak berarti membuka ikatan atau dapat diartikan 

melepas tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan antara suami dan isteri. 

Talak meurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sudah sah dari 

pihak suami dengan kata-kata yang khusus, atau dengan apa yang dapat 

mengganti kata-kata tersebut.  

Pernikahan itu merupakan suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah Swt, 

mengkufuri nikmat Allah Swt. haram hukumnya. Talak tikda halal kecuali karena 

darurat, misalnya ragu terhadap prilaku istri atau hati sang suami tidak ada tertarik 

lagi pada istri karena Allah Swt. Maha membalikkan segala hati seseorang. Jika 

                                                           

8
Kompilasi Hukum Islam Pasal 117. 
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tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah Swt 

secara murni dan buruk adab kepada seuami, hukumnya makruh. 

Para Ulama berbeda pendapat tentang talak, Ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum 

talak terkadang haram dan sunnah. Adakalanya haram seperti talak bid’ah, dan 

adakalanya Sunnah seperti talaknya orang lemah yakni tidak mampu 

melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga Sunnah, talaknya suami yang 

tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari orang 

tua bukan memberatkan, dan karena buruk akhlaknya sehingga tidak tahan hidup 

bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita yang seperti itu. 

B. Dalil-Dalil Perceraian Dalam al-Qur’an 

1. QS. al-Baqarah:2/229 

                       

                         

                        

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan 

kepada mereka, kecuali kalua keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya 

(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada 

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk 

menebus dirinya. Inilah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
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melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang dzalim.
9
 

2. QS. al-Baqarah:2/230 

                         

                 

Terjemahnya: 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 

ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 

yang (mau) mengetahui. 

3. QS. al-Baqarah:2/231 

                  

                    

                        

                         

         

Terjemahnya: 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki 

mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu 

menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan 

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan 

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah 

                                                           

9
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya, 

36. 
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(As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang 

diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 

bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

4. QS. al-Baqarah:2/236 

                    

                      

               

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 

dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 

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

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), 

yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. 

5. QS. al-Baqarah:2/237 

                    

                     

                       

        

Terjemahnya: 

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka 

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika 

isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang 

ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. 
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6. QS. al-Baqarah:2/241 

                    

Terjemahnya: 

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) 

mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa. 

7. QS. an-Nisa:4/23 

                 

                     

                        

                     

                    

                    

    

Terjemahnya: 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu 

(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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8. QS. an-Nisa:129-130 

                        

                      

                    

      

Terjemahnya: 

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, 

maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari 

limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 

Maha Bijaksana. 

9. QS. al-Ahzaab:33/28 

                           

              

Terjemahnya: 

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian 

mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya 

kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang 

baik. 

10. QS. al-Ahzaab:33/37 
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Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 

kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", 

sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 

menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang 

lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri 

keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu 

dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak 

angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan 

adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. 

11. QS. al-Ahzaab:33/49 

                         

                

        

Terjemahnya: 

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

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu 

yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. 

12. QS. al-Ahzaab:33/51 
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Terjemahnya: 

Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di 

antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang 

kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya 

kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa 

bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati 

mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa 

yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang 

(tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun. 

13. QS. ath-Thalaq:65/1 

                       

                  

                   

                   

Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah 

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali 

Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.  

 

 

 

 



27 

 

14. QS. at-Tahrim:66/5 

                  

                          

Terjemahnya: 

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti 

kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang 

beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang 

berpuasa, yang janda dan yang perawan.  

 

C. Jenis-Jenis Perceraian dalam Hukum Islam 

Adapun jenis-jenis perceraian di dalam hukum Islam ditinjau dari pelaku 

perceraian, maka perceraian itu terdapat dua macam, yaitu cerai talak oleh suami 

kepada istri dan cerai gugat oleh istri kepada suami.  

1. Cerai Talak 

Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Hal 

ini merupakan perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian seperti ini 

terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengeluarkan 

kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatu dan terjadi, sedangkan 

keputusan Pengadilan Agama hanyalah sebuah formalitas. Dalam syariah cerai 

atau talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan 

perkawinan antara suami dan istri db alam waktu tertentu atau selamanya. Talak 

secara harfiah berarti bebas, maka ketika dihubungkan dengan kata talak dalam 
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arti kata ini dengan putusnya perkawinan dikarenakan hubungan antara suami istri 

masing-masing sudah bebas.
10

 

Sedangkan definisi talak menurut empat Imam Mazhab berpendat  adalah 

sebagai berikut: 

a. Mazhab Syafi’i mendefinisika talak sebagai pelepasan akad nikah dengan 

lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. 

b. Mazhab Hanafi dan Hanbali mendefinisikan talak sebagai pelepasan 

perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan masa yang 

akan datang. 

c. Mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai suatu sifat hukum yang 

menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
11

 

Sedangkan, mengenai dalil atas dasar hukum diperbolehkannya perceraian 

talak di dalam Agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Swt, yang 

terkandung pada QS. al-Baqarah/2:229 

                

                       

                         

                  

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 

yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu 
                                                           

10
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2007), h. 198. 

11
Abdurrahman al-Jaziry, Fiqh Madzahib Al-Arba’, Juz IV, (t.tp.: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 

228-229. 
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mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 

kalua keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh istri untuk menebus dirinya. Inilah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang dzalim.
12

 

 

QS. ath-Thalaaq/65:1-7 

                          

                       

                        

                        

                        

                                

                               

                         

                               

                                  

                           

                            

                        

                                                           

12
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan 

Terjemahnya, 36. 
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Terjemahnya: 

(1) Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 

(yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 

kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu 

sesuatu hal yang baru. 

(2) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka 

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu 

tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 

baginya jalan keluar. 

(3) Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan 

Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan 

urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan 

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. 

(4) Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang 

hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya 

Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 

(5) Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan 

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus 

kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. 

(6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
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anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya. 

(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 

dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari 

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
13

 

 

2. Gugat Cerai 

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai ini dilakukan 

dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama. 

Sehingga perceraian tidak dapat terjadi sebelum pengadilan agama memutuskan 

secara legal. Ada dua istilah yang biasa digunakan pada kasus gugat cerai oleh 

istri, yaitu fasakh dan khulu’ adalah sebagai berikut: 

a. Fasakh 

Secara Bahasa  fasakh adalah membatalkan perkawinan atau merusak 

perkawinan. Ssedangkan secara istilah fasakh merupakan pembatalan ikatan 

perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri tanpa adanya 

kompensasi yang diberikan istri kepada suami,
14

 dalam kondisi di mana: 

1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan 

berturut-turut; 

2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa 

ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi  tentang batas 

waktunya); 

                                                           

13
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan 

Terjemahnya, 558-559. 

14
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 20. 
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3) Suami tidak melunasi mahar (maskawin) yang telah disebutkan dalam 

akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya 

hubungan suami istir); atau 

4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, 

penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yain membahayakan 

keselamatan dan kemanan istri. 

Dasar pokok dari hukum fasakh adalah seorang atau suami istri merasa 

dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak merasa 

dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak meperoleh 

hak-hak yang telah ditentukan oleh syara’ sebagai seorang suami atau istri.
15

 Hal 

ini mengakibatkan salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi 

melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan dilanjutkan juga dalam 

keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk keadaannya. Jika 

gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, 

maka hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya. 

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga aspek perbedaan secara substansial antara 

fasakh dan thalaq.
16

 

a. Aspek substansial bahwa fasakh dapat disebut batalnya akad, atau 

hilangnya ikatan pernikahan, sementara thalaq sendiri dapat diartikan 

sebagai berkahirnya sebuah akad, namun tidak berpengaruh terhadap 

hilangnya akad terkecuali setelah terjadi thalaq ba’in. 

                                                           

15
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. I, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), h. 194. 

16
Wahbah Zuhaili, A-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh, Juz VII, Cet. IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 

t.th,), h. 6624-6627. 
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b. Aspek kausalitas (sebab akibat) bahwa fasakh terkadang bisa saja 

terjadi karena faktor eksternal (thari’atin) pada akad itu sendiri, yang 

dapat menganulir adanya hubungan perkawinan. Atau faktor internal 

(muqaratin) yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan sejak 

awal. Dalam konteks pertama; seperti murtadnya istri, atau ada 

pertalian dari pihak istrik (yang dapat dihukumi haram karena ada 

pertalian mushaharah). Sementara dalam konteks kedua seperti 

otoritas kedua belah pihak pasangan suami istri dalam menentukan 

berlangsung tidaknya hubungan pernikahan, dan wanita yang 

dikawinkan pada laki-laki yang tidak sepadan (kufu) atau perkawinan 

yang di bawah kadar mahar mistil. 

c. Fasakh sama sekali tidak mengurangi terhadap bilangan-bilangan 

talak yang menjadi potensi bagi laki-laki, sementara talak itu sendiri 

dapat mengurangi terhadap bilangan-bilangan talak.  

Dalam hal ini Wahbah Zuhaili juga memberi catatan bahwa perpisahan 

karena fasakh tidak termasuk dalam bilangan talak, terkecuali disebabkan 

“riddah” maka menurut perspektif Hanafi disebut talak secara paksa. Kemudian 

perpisahan yang disebabkan fasakh bilaman terjadi sebelum adanya dukhul tidak 

ada keharusan membayar mahar. Sementara thalaq terjadi sebelum dukhul dikenai 

kewajiban bagi laki-laki membayar separuh mahar. 
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b. Khulu’ 

Khulu’ adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan 

istri dan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. 

Khulu’ disebut dalam QS. al-Baqarah/2:229: 

                  

                      

                       

                      

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalua keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) 

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. 

Inilah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-

orang yang dzalim.
17

 

Adapun efek hukum yang ditimbulka oleh fasakh dan khulu’ adalah talak 

ba’in sughra, yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa idah. Artinya, 

apabila lelaki tesebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan 

melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. sementara itu, istri 

wajib menunggu sampai masa idahnnya berakhir apabila ingin menikah dengan 

laki-laki yang lain. Idah adalah masa tunggu bagi istri yang dicerai talak oleh 

suami atau karena gugat cerai oleh istri. Dalam masa idah, seorang perempuan 
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yang dicerai tidak boleh menikah dengan siapa pun sampai masa idahnya habis 

atau selesai.. Bagi istri yang ditalak raj’I (talak satu atau talak dua) maka suami 

boleh kmebali ke istri (rujuk) selama masa idah tanpa harus ada akad nikah baru. 

Adapun suami ingin rujuk setelah masa idah habis, maka harus ada akad nikah 

yang baru. 

D. Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI 

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perceraian. UU. No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. 

Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan pengadilan agama, 

yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak 

dan kewajiban. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena 

itu, di pengadilan agama maupun pengadilan negeri ada istilah cerrai talak. 

Adapun putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. 

Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li’an, 

khuluk, fasikh, dan sebagainya. Putusan pengadilan ini aka nada berbagai macam 

produknya. 

Penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian 

surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan 

mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (20, di mana 

salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupu surat talak 

tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan di antara dua pihak 

untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu 

kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih 
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dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar’i, talak tidak boleh 

diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan 

pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak 

yang telah terucap. 

Sedangkan dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan 

Meneteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan perceraian ditambah dua hal 

lagi yaitu sebagai berikut: 

1. Suami melanggar Ta’lik Talak 

2. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

yang terjadi dalam rumah tangga. 

Saat ini pengadilan agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan 

sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2002. Seluruh hakim di pengadilan agama benar-benar harus 

mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut. Melalui mediasi tersebut, banyak 

permohonan talak yang ditolak oleh pengadilan agama, dengan beberapa alasan. 

Pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU. Kedua, mungkin dari 

positanya obscuur atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan. 

Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga. Adapun alasan 

perceraiannya, istri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama 

beberapa bulan berturu-turut. 

Lembaga mediasi yang mulai mengoptimalkan sejak 2003, membawa 

banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar’i. Al-Qur’an 
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selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam 

dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan 

lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan 

lembaga mediasi. Alasan-alasan cerai yang disebutka oleh UU Perkawinan yang 

pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan 

syariat. Atau dalam UU dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, 

mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain 

selama dua tahun berturut-turut.  

Apabila suami sudah memi izin untuk pergi, maka istri tetap dapat 

mengajukan permohonan cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai 

lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, 

misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak 

(biasanya suami) melakukan kekejaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan 

agama atau murtad. Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut 

tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah 

satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan 

tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan agama hanya dapat memproses 

perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan 

cerai. 
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E. Legalitas Peradilan Agama 

1. Asas Personalitas Keislaman 

Peradilan Agama sebagai salah satu sistem peradilan di Indonesia diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (bisa disebut 

dengan Undang-Undang Peradilan Agama), yang menetapkan Peradilan Agama 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata yang menyangkut 

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syariah bagi umat islam. Dalam bidang perkawinan, khususnya masalah 

perceraian, salah satu perkara yang termasuk dalam wilayah hukum peradilan 

agama dan memerlukan tindakan yang paling besar dan ditetapkan oleh 

pengadilan adalah di bidang perceraian. Perceraian tidak lagi dianggap sebagai 

urusan pribadi antara suami istri atau keluarga kedua belah pihak di indonesia, 

tetapi sebagai urusan umum yang diatur oleh pengadilan. Perceraian dilarang bagi 

umat islam.
18

 

Salah satu gagasan umum yang terkait dengan suasana peradilan agama 

adalah asas personalitas keislaman. Kata kunci konsep ini adalah islami. Hanya 

orang-orang yang mengaku sebagai pemeluk yang disertakan. Islam adalah agama 

penurut yang dapat tunduk pada kewenangan pengadilan agama. Non-muslim dan 
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pemeluk agama lain tidak diwajibkan untuk tunduk pada aturan lingkungan 

peradilan agama dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk.
19

  

Maksud dari pembahasan diatas ialah mereka yang beragama Islam tunduk 

dan dapat ditundukan pada otoritas suasana pengadilan agama. Arti yang lebih 

mendasar dari konsep tersebut adalah bahwa itu adalah fondasi, sumber utama 

kebenaran, dan premis untuk penalaran. Akibatnya, asas hukum merupakan 

konsep abstrak yang menjadi landasan atau asas bagi semua kaidah hukum. 

Akibatnya, penjelasan utama bagi terciptanya suatu peraturan hukum atau rasio 

hukum, maka asas hukum merupakan “jantung” dari negara hukum.
20

 

2. Landasan Legalitas-Formal Asas Personalitas Keislaman 

Pengertian kepribadian Islam telah dikodifikasikan dalam hukum formil 

dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara 

khusus, dalam bab I ketentuan umum bagian kedua Pasal 2 “Penghakiman” agama 

adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang tersedia bagi siapa saja.26 Mencari 

keadilan Islam dalam situasi sipil. Dalam rumusan ini dapat dicermati bahwa 

kepribadian Islam dikaitkan dengan perkara perdata dalam ranah tertentu, 

sepanjang perkara tersebut terkait dengan sengketa perkara yang berada di bawah 

yurisdiksi peradilan agama. Dalam situasi itu, penyerahan individu muslim ke 

lingkungan Peradilan Agama bukanlah penyerahan umum yang mencakup semua 

bidang hukum perdata. Ketundukan kepribadian Muslim kepadanya, 

bagaimanapun, adalah unik dalam beberapa bidang hukum perdata. Dalam aspek 
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hukum perdata seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedakah, dan 

wakaf.
21

 

Sesuai yang tercantum pada Bab III, Kuasa Pengadilan, pasal 49 ayat 1 

dengan jelas menyatakan sebagai berikut : “Pengadilan agama memiliki sebuah 

tanggung jawab dan kemampuan untuk mempelajari, memutuskan, dan 

menyelesaikan masalah bagi umat Islam pada tingkat pertama sesuai ranah 

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, sedekah dan wakaf yang dibuat berdasarkan 

hukum Islam”.
22

 Tiga bagian dari asas kepribadian Islam yang dapat ditarik yaitu: 

pertama, pihak yang berselisih haruslah sesama umat Islam. Kedua, sengketa 

perdata yang diperkarakan harus menyangkut masalah perkawinan, warisan, 

wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ketiga, hukum Islam mengatur hubungan 

hukum yang menopang hukum perdata. 

3. Asas Personalitas Keislaman dalam KHI 

Koplilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 38 buku yang mengumpulkan dan 

memilih berbagai sudut pandang fikih tentang masalah perkawinan, warisan dan 

wakaf. Proses pembuatan KHI seluruhnya dilakukan oleh tim pelaksana proyek 

pengembangan hukum Islam secara lengkap melalui fikih dan wakaf. Tujuan 

dasarnya adalah untuk mencapai kesempurnaan teknis peradilan agama yang 

menjadi landasan bagi hakim untuk menyelesaikan persoalan terkait perkara 

hubungan tersebut.
23

 Beberapa kewenangan pengadilan agama yang tertuang 
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22
Abubakar, Kumpulan Peraturan PerundangUndangan dalam Lingkungan Peradilan 

Agama, 259. 

23
Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin 5 pada Inpres No. 1 tahun 1991. 
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dalam KHI, antara lain Pasal 8 yang menyatakan bahwa “hanya putusan 

pengadilan agama yang dapat menetapkan putusnya perkawinan akibat cerai mati 

dan di buktikan berupa akta cerai.”  

Keputusan talak, ikrar talak, khuluk, atau keputusan taklik talak. Akibatnya, 

meskipun prasyarat implisit taklik talak terpenuhi, perceraian tidak terjadi secara 

otomatis. Perempuan itu harus membawa masalah itu ke pengadilan agama agar 

perceraian itu selesai. (Pasal 46 Ayat 21). Apabila kasusnya adalah tentang 

seorang muslim. Dan pertanyaan apakah itu kasus Islam atau tidak ditanyakan 

apakah ada kasus perdata yang melibatkan salah satu dari enam hal yang 

disebutkan di atas dengan kata lain, hanya pihak Muslim yang dapat 

menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak 

memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan antara muslim dan non-

Muslim. 

4. Penerapan Asas Personalitas dalam Perkara Cerai Murtad 

Diperlukan strategi yang rapi untuk mengimplementasikan asas personalitas 

keislaman. Sebagai pendekatan untuk menerapkan prinsip asas personalitas 

keislaman, ada dua standar. Yaitu ketika dengan standar umum maupun khusus 

saat hal itu terjadi. Istilah standar umum mengacu pada tolak ukur formal. Kriteria 

formal digunakan untuk mengetahui keislaman seseorang tanpa mempertanyakan 

kualitas keislaman itu. Sedangkan yang dimaksud dengan ketika saat itu terjadi 

adalah kedua belah pihak sama-sama muslim dan kaitannya dengan hukum 

berdasarkan syariat Islam pada saat akad nikah. 
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Kedua hal tersebut di atas, menurut M. Yahya Harahap, diperlukan bagi 

pengertian kepribadian Islam berdasarkan hubungan hukum. Kedua belah pihak 

telah melekatkan asas personalitas keislaman jika kedua prasyarat ini terpenuhi, 

dan jika ada perbedaan pendapat di antara mereka tunduk pada yurisdiksi 

pengadilan agama. Tidak ada bedanya jika salah satu dari mereka berpindah 

agama dari Islam ke agama lain di kemudian hari atau pada saat terjadi 

perselisihan. Sebagai contoh. Suami dan istri sama-sama beragama Islam pada 

saat menikah. Pernikahan berlangsung sesuai dengan hukum Islam. Setelah 

beberapa tahun, suami atau istri memutuskan untuk beralih dari agama Islam. 

Lalu ada masalah perceraian.
24

 

Dalam kasus tersebut asas personalitas keislaman sudah terpenuhi. 

Pengadilan agama harus memiliki yurisdiksi atas kasus perceraian mereka. 

Gagasan individualitas Islam yang terkait dengan pernikahan tidak dapat 

dibatalkan dengan perubahan agama dari suami atau istri. Pandangan ini didukung 

oleh Putusan Mahkamah Agung No. 726K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977. 

“Setiap penyelesaian konflik perkawinan, termasuk perceraian, didasari pada 

status hukum para pihak pada saat perkawinan, bukan pada keberadaan 

perkawinan itu sendiri. agama yang dianut pada saat timbul sengketa,” demikian 

standar yurisprudensi secara normatif. Jika akad nikah didasarkan pada hukum 

Islam, maka apabila timbul perselisihan karena salah satu pasangan telah beralih 

agama ke agama lain, wilayah hukumnya tunduk pada kewenangan Pengadilan 
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Agama, dan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perkara 

didasarkan atas dasar hukum. Hukum Islam. 

Penerapan prinsip personalitas keislaman adalah satu hubungan yang tidak 

bisa dilepas dari landasan hukum. Kesempurnaan dalam kemutlakan prinsip 

kepribadian Islam harus didukung oleh komponen-komponen hubungan hukum 

yang berbasis hukum Islam. Jika suatu hubungan hukum yang sesuai hukum Islam 

mendukung gagasan kepribadian, maka konflik yang mutlak atau seluruhnya 

tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama, perselisihan terkait kasus tersebut 

diputuskan berdasarkan hukum Islam.  

5. Proses Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana 

terkait tata cara perceraian harus dilakukan, tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 14 

s/d 36 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan 

Tata Kerja Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan Bagi yang Beragama Islam.
25

 

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tata 

cara perceraian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : pertama, perceraian dengan 

talak dan kedua, perceraian dengan gugatan. 

a. Regulasi Hukum Cerai Talak 

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, 

menurut Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, mengajukan 
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permohonan di Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan 

ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum 

sebagai pemohon sedangkan istri termohon. Permohonan soal penguasaan anak, 

nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-

sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Jadi, 

sengketa perkawinan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak hanya 

perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) saja, tetapi juga sengaketa 

penguasaan anak, sengketa nafkah anak, sengketa nafkah istri, dan sengketa harta 

bersama suami dan istri, yang merupakan akibat-akibat hukum dari putusnya 

perkawinan karena perceraian, termasuk cerai talak dan cerai gugat.
26

 

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut Pasal 68 Undang-Undang 

Peradilan Agma, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak 

didaftarkan di Kepaniteraan pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam 

sidang tertutup. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa 

kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum 

perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 

Undang-Undang peradilan Agama, menetapkan bahwa permohonan tersebut 

dikabulkan. Terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang 

pengabulan permohonan cerai talak tersebut, istri sebagai termohon dapat 

mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. 
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Setelah penetapan pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari 

sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri 

sebagai termohon atau wakilnya untuk menhadiri sidang penyaksian tersebut. 

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Peradilan Agama, segala hal ihwal yang 

terjadi dalam sidang ikrar talak dicatat Panitera. Panitera menurut Pasal 96 

Undang-Undang Peradilan Agama bertugas menyelenggarakan administrasi 

perkara dan membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya 

sidang, termasuk mencatat jalannya sidang ikrar talak di Pengadilan Agama. 

Kemudian, panitera menurut Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 

Peradilan Agama. Berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai talak 

kepada para pihak selambat lamb atnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah penetapan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai 

talak memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada para pihak. 

b. Regulasi Hukum Cerai Gugat 

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama. Diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya 

kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri 

sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan istri sebagai 

penggugat atau suami sebagai tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya 
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yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 77 UU 

Peradilan Agma, dapat mengizinkan suami dan istri tersebut untuk tidak tinggal 

dalam satu rumah. 

Majelis Hakim, menurut Pasal 80 Undang-undang Peradilan Agama, 

melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian selambatlambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup. 

Kemudian pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian Majelis Hakim, 

berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama, berusaha mendamaikan 

kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami sebagai tergugat dan istri sebagai 

penggugat harus datang secara pribadi, selama perkara tersebut belum diputuskan, 

maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Upaya mencapai perdamaian, wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu 

suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang di mediasi oleh seroang 

Hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam jangka waktu paling lama 40 

(empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.
27

 Jika 

tercapai perdamaian, menurut Pasal 83 UU Pertadilan Agama, tidak dapat 

diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui 

oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Jika mediasi gagal, maka mediator 

membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara cerai gugat tersebut, yang menerangkan bahwa psangan suami dan istri 
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tersebut gagal mencapai perdamaian. Akibat hukumnya, Majelis Hakim harus 

melanjutkan proses hukum cerai gugat tersebut. 

Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena gugatan 

perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 81 

ayat (1) UU Peradilan Agama. dan dalam Pasal 81 ayat (2) Suatu perceraian 

dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya, terhitung sejak putusan 

Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap. Panitera menurut Pasal 84 

(4) UU Peradilan Agama, berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti 

cerain gugat kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung 

setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan 

karena cerai gugat memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada para 

pihak. 

F. Landasan Hukum Perceraian Akibat Pasangan Berbeda Agama 

Secara Umum mengenai putusnya hubungan perkawinan UU Nomor 1 

Tahun 1974 Mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 golongan, 

dalam pasal 38 dalam UU perkawinan dan pasal 113 KHI, perkawinan dapat 

putus karena adanya hal-hal berikut: 

a. Kematian 

b. Perceraian 

c. Putusan Pengadilan
28

 

Dan dipertegas lagi dalam istilah hukum islam menurut para ahli, 

kemurtadan dapat menyebabkan suatu pernikahan gagal dan dapat dijadikan 
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sebagai alasan perceraian. Sesuai yang ada di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam telah di tentukan secara limitive tentang alasanalasan perceraian yaitu: 

a. Salah satu pihak melakukan perzinahan, pemabuk, penjudi, pemalak dan 

lainya yang mungkin sangat sulit di sembuhkan. 

b. Kedua meninggalkan tempat tinggalnya selama 2 (dua) tahun dengan 

itidad tidak baik. 

c. Ketiga hukuman penjara dengan kurun waktu 5 tahun, atau dengan 

hukuman berat lainnya. 

d. Salah satu pihak mencederai secara serius atau menganiaya. 

e. Cacat badanya sampai menghalangi kewajiban sebagai pasangan suami 

istri. 

f. Perselisihan secara terus menerus. 

g. Sang suami melaggar taklik talak. 

h. Perpindahan agama atau murtad yang dapat menyebabkan terjadinya 

konflik dalam berumah tangga.
29

 

Pemaparan hukum Islam diatas dengan adanya bentuk-bentuk perceraian 

ada satu bentuk perceraian yang mungkin menarik untuk kami jelaskan yaitu 

Murtad (riddah). Kata Radda yang artinya Kembali, Menolak, Memalingkan itu 

adalah asal dari murtad. Dalam kitab bughyatul Talib dijelaskan bahwa dalam 

pengertian murtad didefinisikan berpaling dari Islam ke agama lain, seperti 

Nasrani, Yahudi atau beralih ke aliran yang bukan agama seperti ateisme atau 

komunisme. Tidak ada paksaan karena orang tersebut masuk akal dan bertindak 
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Kamello dan Andriati, Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga edisi III. 86 



49 

 

atas pilihan bebasnya sendiri. Baik dari ucapan, perbuatan, maupun niatnya yang 

kufur.
30

 

Sesuai penjelasan di atas murtad ialah sebagai salah satu alasan perceraian 

saat pasangan suami istri membina rumah tangga. Oleh karena itu, kemurtadan 

sebagai fiksi akhir dalam pernikahan bukanlah satusatunya alasan untuk 

mengakhiri pernikahan. Menurut ahli fiqh, yang melihat kemurtadan sebagai fakta 

yang cukup untuk memutuskan hubungan pernikahan, berangkat dari aturan ini. 

Menurut Syekh Hasan Ayyub menjelaskan jika salah satu dari pasangan 

suami istri yang beralih agama belum melakukan hubungan intim, maka perihal 

tersebut dikatakan menurut mayoritas ulama fasakh dianggap berdampak pada 

pernikahan. Menurut riwayat Abu Dawud, perkawinan tetap tidak berpengaruh 

pada fasakh karena murtad karena tetap sah sesuai dengan syarat-syarat pokok 

perkawinan. Dalam skenario ini, ada dua sudut pandang jika salah satu dari suami 

dan istri murtad setelah berhubungan badan. Menurut satu pendapat, akan secara 

langsung berpisahan. Pendapat Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah semuanya 

menganut pandangan ini. Menurut pandangan yang berbeda, pemisahan ditunda 

sampai berakhirnya masa iddah. Dan suami istri tetap menjalin hubungan 

pernikahan jika yang murtad masuk Islam sebelum masa iddah berakhir. Dan 

terjadi perpecahan secara langsung jika yang mutad tadi belum kembali masuk 

islam setelah melewati masa iddah (murtad).
31
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Salah satu pasangan yang beralih agama Islam dalam mazhab Maliki, telah 

memilih untuk memutuskan perkawinan, maka pendapat terkemuka dalam 

mazhab ini, bahwa perceraian disini bukan fasakh tetapi talak apakah talak yang 

dimaksud disini ialah talak raj‟i atau talak bain.
32

  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

menjelaskan atau tidak mengatakan secara pasti perihal perceraian apabila terjadi 

pada pasangan suami istri, atau salah satu dari mereka yang murtad (riddah) dan 

akibat dari perihal tersebut bisa di jadikan alasan untuk melangsungkan 

perceraian. Menurut ketentuan hukum Islam : 

a. Jika kedua pasangan itu murtad dari Islam, maka hukum Islam tidak 

berlaku untuk pernikahan mereka dan Islam tidak mengatur perceraian 

atau pernikahan mereka. 

b. Jika hanya sang suami yang keluar dari Islam (murtad), maka hakim 

wajib memutuskan hubungan perkawinan mereka. 

c. Jika hanya sang istri yang keluar dari agama Islam (murtad), disini 

disebutkan ada dua kemungkinan yaitu : 

1) Kalau sang istri yang berpindah atau masuk agama Kristen atau 

Yahudi maka perkawinan mereka tidak putus, dalam hukum Islam 

tetap berlaku atas perkawianan yang mereka bina. 
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2) Namun, hakim harus membubarkan perkawinan jika istri yang pindah 

agama masuk agama Yahudi atau agama non-Kristen lainnya.
33

 

Mengenai terjadinya masalah murtadnya pasangan suami istri dalam 

beberapa yurisprudensi yang di kaitkan oleh kompetensi absolut dari suatu 

peradilan. Andi Tahir mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 9 

Tahun 1975, laki-laki yang menikahi istrinya menurut hukum Islam maka ketika 

menceraikan istrinya wajib membawa kasusnya ke Pengadilan Agama meskipun 

salah satu dari suami istri tersebut telah berpindah agama. Namun menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 Ayat 1, hal demikian harus 

ditolak oleh Pengadilan Agama karena yang berperkara atau yang terlibat dalam 

perkara tersebut tidak lagi termasuk orang-orang yang menganut agama Islam, 

dan perkara tersebut harus sebaliknya. dibawa ke Pengadilan Negeri. 

Perihal pasangan suami istri yang beralih dari agama Islam (murtad) di 

cantumkan dalam pasal 116 di bagian (h). kelemahan dalam PP No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. yang tidak 

mencantumkan kemurtadan sebagai dasar perceraian. Kemurtadan tidak termasuk 

sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga tidak ada lagi 

pembenaran bagi Pengadilan Agama untuk menolak talak atau perceraian dengan 

pasutri yang salah satu pihaknya beralih agama, karena sebelumya peralihan 

agama tidak tercatat dalam alasan untuk mengajukan perceraian.  
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian pada tulisan menggunakan penelitian kualitati lapangan 

(field research). Penelitain kualitatif merupakan secara alami dan tidak dapat 

dimanipulasi.1 Penelitian kualitatif berfungsi untuk mengindetifikasi masalah 

secara terstruktur dan sistematis terhadap objek penelitian. Dengan kata lain 

informasi atau penyajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan 

interpretasi dari peneliti. Apabila terdapat evaluasi atau interpretasi harus berasal 

dari subjek penelitia.2 Atau hasil penelitian kualitatif memfokuskan pada makna 

atau nilai.3 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldwork), sehingga harus 

menentukan lokasi yang nantinya menjadi medan penelitian. Lokasi tersebut akan 

digunakan unutk menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

Lokasi penelitian ini terdapat di salah satu Pengadilan Agama yang ada di 

Sulawesi Selatan. Bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa, Jl. Masjid 

                                                           

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12. 

2Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Cet. II; Yogyakarta: Idea 

Press Yogyakarta, 2015), h. 110-111. 

3Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik (Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 11. 
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Raya, Kecamatan. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114. 

Alasan dipilihnya Pengadilan Agama tersebut sebagai lokasi penelitian, karena 

merupakan salah satu pengadilan yang baru-baru ini menerima perkara cerai beda 

agama. Di lokasi penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis bagaiamana putusan 

hakim dalam proses perceraian beda agama.  

B. Pendekatan Penelitan 

Pendekatan adalah sebuah proses mendalami sebuah objek penelitian yang 

akan dikaji. Dalam bahasa Inggris sebut dengan kata approach, sedangkan dalam 

bahasa Arab istilah ini disebut al-ittjiah al-Fikri yang berarti arah pemikiran. 

Sehingga makna pendekatan secara kerja yaitu wawasan ilmiah yang digunakan 

seseorang untuk mempelajari suatu objek dan aspek-aspek yang akan dibahas.4 

Terkait dengan penelitian ini. 

1. Pendekatan Yuridis-normatif 

Pendekatan Yuridis-normatif adalah pendekatan yang mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini juga melihat sinkronisasi suatu 

aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.5 

2. Pendekatan Statute Approach 

Pendekata Penelitian Statute Approach adalah pendekatan perundang-

udangan. Penelitain tidak hanya berfokus pada konsep peraturan perundang-

undangan, akan tetapi juga mengkaji kandungan materiilnya, seperti asas-asas 

                                                           

4Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka 

alZikra, 2011), h. 98 

5Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka 

alZikra, 2011), h. 98. 
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pedoman dan ration legis dari ketentuan undang-undang.6 Dari metodologi 

tersebut, produk hukum seperti KHI dapat di analisis dari segi hierarki undang-

undangnya apakah sudah saling melengkapi dan seberapa bertahapnya untuk 

menerapkan norma-norma kemasyarakatan yang dituangkan dalam Undang-

Undang Perkawinan. Pendekatan ini pada dasarnya digunakan karena fokus 

penelitian ini bersangkutan dengan produk hukum pada Undang-Undang 

Perkawinan dan KHI. 

3. Pendekatan Conceptual Approach 

Pendekatan penelitian Conceptual Approach adalah pendekatan dengan 

suatu metode untuk menemukan gagasan yang menimbulkan paradigma-

paradigma hukum, konsepi-konsepsi hukum, dan asas-asas dengan menyelidiki 

pandangan dan doktirin yang muncul dalam ilmu hukum, juga hukum yang 

berlaku terhadap masalah yang dihadapi7  

4. Pendekatan Case Approach 

Pendekatan Case Approach adalah pendekatan kasus melalui kajian 

terhadap kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini yang dikaji dalam 

putusan-putusan hakim yang terkait dan telah berkekuatan hukum tetap.8 

Pendekatan ini diambil dari tinjauan terhadap putusan hakim terkait perceraian 

beda agama serta hak asuh anak akibat perceraian tersebut. Pendekatan ini 

ditunjukan dalam kepentingan mencari pembenaran untuk menyelesaikan 

                                                           

6Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Perdana Media 

Group, 2021), 142. 

7Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2015), 7. 

8Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten : UNPAM PRESS,2018), 83. 
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persoalan hukum melalui : pertimbangan hakim dalam mencapai keputusannya 

atau ratio decidendi atau alasan-alasan hukum untuk hakim dalam memutuskan 

putusannya (dalam hal ini bagian pertimbangan dalam putusan). Dalam perihal 

ini, Case Approach dijadikan pendekatan penelitian yang dapat menyebabkan 

putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim, didalamnya terdapat legal 

reasoning yang dicantumkan atas dasar penalaran hukum yang telah hakim 

putuskan, sehingga dapat kita lihat bagaimana nantinya apakah dalam penalaran 

hukum terdapat penerapa pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan KHI secara khusus terkait perceraian beda agama serta hak asuh 

anak akibat perceraian.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan data tambahan seperti 

dokumentasi, wawancara, dan sumber-sumber lainnya.9 Sumber data dalam 

penelitain ini terbagi atas dua bagian adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari 

lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. Kemudian penelitia akan melakukan wawancara dengan para 

informan dan melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada 

saat di lapangan. Sumber data primer adalah akan didapatkan dari seorang 

informan yang dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan 
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menguasai dan memahami data-data terkait objek penelitian yang akan dibahas.10 

Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang mengetahui banyak hal 

tentang apa yang menjadi  obejk penelitian dan terlibat langsung dalam objek 

penelitian. Sehingga data primer dalam penelitian ini yaitu Hakim, Penitera, 

Advikat, dan msnyarakat (Pencari Keadilan. 

2. Data Sekunder 

a. Dokumen 

Dokumen dapat dikategorikan dalam penelitian ini, dokumen yang 

diperlukan adalah dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan 

yang jelas mengenai kondisi penelitian secara geografis, administratif, dan 

sosio-kultural. 

b. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis 

secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang 

dihasilkan oleh peneliti sendiri.11 

c. Kepustakaan 

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang 

relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, tesis atau 

disertasi, bukubuku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti 

                                                           

10M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012), 121. 

11 Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theory and Methods (Boston: t.p., 1982), h. 102 
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menggunakan kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, internet, tesis 

atau disertasi, artikel dan jurnal tentang perceraian beda agama untuk 

memperdalam pengetahuan dan mempermudah peneliti dalam menyusun 

penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan berbagai data dan 

informasi yang relevan dan diperlukan dalam penelitian. Proses pengumpulan data 

merujuk kepada prosedur penggalian data yang sudah dirumuskan pada desain 

penelitian.12 Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode pertama yang digunakan adalah observasi terhadap objek penelitian. 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. 

Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.13 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu perangkat metodologi favorit bagi 

peneliti kualitatif. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal atau semacam percakapan yang yang bertujuan memeroleh informasi.14 

                                                           

12Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 118. 

13 Burhan Bungin, Penelitian kualitatif (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 

14 Nasution, Metode Research (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113. 
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Dengan kata lain wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan 

mendengar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya 

yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.15 Dokumen 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan 

dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang 

diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data 

yang diperoleh melalui observasi dan interview. 

E. Instrumen Penelitian 

Kualitas penelitian dapat ditinjau dari dua hal utama, yaitu instrumen 

penelitain dan kualitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, instrumen 

penelitian yang utama adalah peneliti sendiri (human instrument). Oleh karena itu, 

peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi”, seberapa jauh kesiapan 

peneliti untuk terjun ke lapangan.16 

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap 

pemahaman metode yang digunakan, penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian baik secara akademik 

maupun logistiknya. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

                                                           

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231. 

16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 59.  
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fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisi data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan.  

Selain itu, juga menggunakan alat bantu lainnya seperti alat tulis menulis; 

buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang ditemukan saat 

observasi, serta berbagai pertanyaan yang disiapkan untuk narasumber ketika 

wawancara. Dan juga handphone sebagai alat tambahan yang digunakan untuk 

merekam semua hal yang disampaikan oleh informan sehingga hal-hal yang luput 

dalam pencacatan peneliti pada saat wawancara dapat disempurnakan oleh 

rekaman lewat handphone. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Pengelolahan data dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

lapangan. Data kualitatif berbentuk deskriptif yaitu data yang berupa tulisan atau 

kata-kata yang bersifat lisan tentang tingkah laku manusia yang diamati di 

lapangan.17 Kemudian data yang diperoleh dari lapangan tersebut selanjutnya 

diproses dengan mengunakan tiga tahapan sebagaimana menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip oleh Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief yaitu data 

kualitatif diproses dengan cara reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.18 Pelaksanaan ketiga teknik ini 

dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga data yang diperoleh diolah 

                                                           

17 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO, edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 4 

18 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO, h. 10. 
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dengan baik. Adapun penjabaran ketiga teknik yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut direduksi dengan cara 

melakukan abstraksi yang berisi rangkuman inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada dalam konteksnya serta 

mempunyai pengertian yang jelas. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan, membuang data yang tidak 

perlu dan mengorganisasikannya sehingga kesimpulan finalnya dapat dibuat. 

Tahap ini adalah tahap awal dimana peneliti turun langsung kelapangan 

melakukan wawancara. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang 

tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.19 Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan 

kepada aspek yang diteliti. Tahap ini adalah tahap dimana penyatuan antara teori 

yang sudah ada dan hasil yang didapatkan di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir setelah data direduksi dan disajikan yaitu menarik 

kesimpulan dari data yang ditemukan di lapangan. Penarikan kesimpulan 

                                                           

19Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Social Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 194  
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dilakukan setelah membandingkan antara teori dan fakta yang ditemukan di 

lapangan dengan melihat kesesuaian tindakan dalam lingkup teori. Kesimpulan 

dapat dibuat melalui metode induktif yaitu dengan bertolak dari data yang khusus 

kemudian disimpulkan secara umum dan metode deduktif yaitu bertolak dari data 

umum kemudian disimpulkan secara khusus. Setelah didapatkan kesimpulan 

maka inilah yang menjadi temuan baru dalam penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini 

dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan caara memusatkan 

perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 

yaitu Analisis putusan hakim terhadap cerai beda agama di Pengadilan Agama 

Sungguminasa, Selanjutnya mendisukusikan dengan orang-orang yang dianggap 

paham mengenai permasalahan penelitian ini. 

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedut penelitian yang saling berkaitan serta saling 

mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Impilikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan 

proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah 

dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya 

ilmiah yang representatif. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI BEDA AGAMA DI 

PENGADILAN AGAMA SUGGUMINASA 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa 

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 

yang turun temurun diperintah oleh seorang kepala pemerintah disebut “Somba” 

atau “Raja”. Daerah Tingkat II (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 RI No. 1882). Kepala Daerah TK.II 

Gowa yang pertama Andi Ijo Dg. Mattawang Karaeng Lalowang, yang juga 

dikenal dengan nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga 

Rijongaya dan merupakan Raja Gowa yang terkahir (Raja Gowa ke XXXVI).1 

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 

                                                           

1PA. Sungguminasa, Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa, 

http://pasungguminasa.go.id/index.php/profil-pengadilan/58-sejarah Di Akses Pada 26 Juli 2023. 

http://pasungguminasa.go.id/index.php/profil-pengadilan/58-sejarah
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oleh seluruh rakyat Kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 

tahun 1857 M. Qadli yang pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama 

Muhammad Iskin. Qadli pada saat itu berfungsi sebagai penasehat kerajaan atau 

hakim agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang 

agama, demikian secara turun temurun sampai pada Qadli keempat sekitar tahun 

1857-1956.2 

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 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 Departemen Agama Republik 

Indonesia sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus 

Qadli) yang tugasnya hanya sebagai pendoa dan imam pada Shalat Idul Fitri 

maupun Idul Adha. Pada tanggal 3 Desember Tahun 1966, terbit Surat Keputusan 

(SK) Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 yang mengamanatkan terbentuknya 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa dan menjalankan tugas-

tugas peradilan sebagaimana PP No. 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 1967 dan 

dipimpin oleh Ketua Agama/Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha serta 

memilki wilayah kekeuasaan meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 

Kelurahan dan 123 Desa.3 

                                                           
2PA. Sungguminasa, Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa, Di Akses Pada 26 Juli 

2023. 

3PA. Sungguminasa, Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa, Di Akses Pada 26 Juli 

2023. 
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Awal berdirinya PA. Sungguminasa, hanya memiliki 2 (dua) orang 

Pegawai, yaitu K.H.M. Shaleh Thaha sebagai ketua dan Muh. Syahid sebagai 

pesuruh. Praktis dengan kondisi demikian, PA. Sungguminasa belum dapat 

berbuat apa-apa. Sidang-sidang, belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah 

lembaga peradilan belum tersedia. Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. 

Padahal, sebuah persidangan hanya dapat melaksanakan bila unsur-unsur tersebut 

ada. Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan PA. 

Sungguminasa belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga peradilan, 

tetapi dari segi sarana fisik (perkantoran) dan Alat-alat Administarsi serta 

pendukung lainnya sangat minim, sehingga terkadang digunakan uang pribadi 

ketua. 

Sebagai tempat segala pelaksanaan segala aktivitas peradilan, PA. 

Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang 

berhadapan dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Di Rumah Sakit itulah, PA. 

Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan. Kurun waktu 1967-1976, 

PA. Sungguminasa masih dalam tahap pembenahan mendasar. Dengan demikian, 

tugas-tugas sebagai sebuah lembaga peradilan belum berjalan secara maksimal. 

Hal ini dapat dimaklumi, disebabkan minimnya personil (Tenaga kerja) maupun 

sarana pendukung lainnya (Administrasi dan Perkantoran).4 

Begitu pula dengan para pencari keadilan yang berperkara, menyampaikan 

permohonan ataupun gugatannya tidak tertulis, tapi secara verbal (lisan). Tetapi 

                                                           
4Lihat Skripsi Ismiati S. Asrakal, “Etika profesi hakim dalam Prespektif hukum islam 

(Studi Kasus di PA. Sungguminasa Kabupaten Gowa)” (Makassar: Fak, Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin, 2013), h. 57. 
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sebelum masalahnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, terlebih dahulu 

diselesaikan secara musyawarah di desa masing-masing melalui tokoh masyarakat 

setempat. Kemudian setelah tokoh masyarakat tidak dapat menyelesaikannya, lalu 

kemudian diproses oleh PA. untuk proses lebih lanjut.5 

Ketua PA. Sungguminasa dari tahun ke tahun seperti yang dikutip dari 

website PA. Sungguminasa6: 

a. K.H. Muh. Saleh Thaha (1966-1976) 

b. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir (1976-1982) 

c. K.H. Muh. Syahid (1982-1984) 

d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H (1984-1992) 

e. KH. Muh. Alwy (tidak Aktif) 

f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir (1992-1995) 

g. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H (1995-1998) 

h. Dra. Hj. Rahmah Umar (1998-2003) 

i. Drs. Anwar Rahman (4 Februari s/d September 2004) 

j. Drs. Khaeril R, M.H (4 Oktober s/d 14 Desember 2007) 

k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H (14 Desember 2007 s/d 2012) 

l. Drs. Hasanuddin, M.H (2012 s/d 2015) 

m. Dra. Nur Aam Syaf, S. H., M.H. (2015 s/d 2017) 

n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d 2020) 

                                                           
5Ismiati S. Asrakal, “Etika profesi hakim dalam Prespektif hukum islam (Studi Kasus di 

PA. Sungguminasa Kabupaten Gowa)”, h. 53. 

6PA. Sungguminasa, Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa, Di Akses Pada 26 Juli 

2023. 
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o. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (2020) 

p. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. (2020 s/d 2022) 

q. Hadrawati, S.Ag., M.H.I. (2022 s/d 2022) 

r. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. (2023 s/d sekarang). 

2. Profil Umum Pengadilan Agama Sungguminasa 

a. Letak Geografis 

Awal pendirian Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa berlamat di Jalan 

Andi Mallobassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa dan pada tahun 2009 berpindah ke Jalan Mesjid Raya No. 25 

dan menempati gedung baru yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung. 

Waktu yang ditempuh dari Kota Makassar menuju PA. Sungguminasa ± 15 Menit 

dan ± 5 menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syekh Yusuf. Secara 

geografis, PA. Sungguminasa memilki letak astronomis 5º11’55.6” LS - 119 

º27’11.3” BT dan juga memiliki batas-batas wilayah, 

1) Utara: Kota Makassaar. 

2) Selatan: Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bonturannu. 

3) Timur: Kecamatan Pattalassang. 

4) Barat: Kecamatan Pallangga. 

b. Visi dan Misi 

Adapun  visi Pengadilan Sunggumia adalah sebagai berikut: 
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“Mejuwudkan lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi 

penyelenggaraan peradilan dan pelayanan”.7 

Visi PA. Sungguminasa diatas diharapkan dapat memotivasi seluruh 

pegawai PA. Sungguminasa dalam melaksanakan aktivitas. PA. Sungguminasa 

menginginkan dirinya menjadi suatu “lembaga” yang dapat memberikan 

“Jaminan” bagi pencari keadilan, baik dari sisi pelayanan maupun 

penyelenggaraan proses peradilan sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditetapkan, termasuk kinerja sumber daya manusianya, sarana prasarananya 

mampun sistem yang diterapkan sesuai dengan tugas yang diemban dari MA itu 

sendiri, sehingga keberadaannya selalu diperhitungkan, disenangi bahkan dapat 

menjadi solusi bagi semua pihak. Keinginan menjadi sebuah institusi yang 

berkualitas sehingga dapat disejajarkan bersama dengan intitusi lainnya dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan publik tentunya mempunyai konsekuensi yang 

cukup berat dan cukup menantang bagi perwujudan dari rasa keinginan tersebut. 

Keinginan yang besar ini akan diiringi dengan Misi yang akan dilaksanakan 

dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.8 

Berdasarkan visi PA Sungguminasa yang telah ditetapkan tersebut seperti 

yang dikutip dalam Laporan Tahunan 2013 PA. Sungguminasa, maka beberapa 

                                                           
7Tim PA. Sungguminasa, Laporan tahunan 2013 PA. Sungguminasa, (Sungguminasa: 

PA. Sungguminasa, 2013), h. 4. 

8Tim PA. Sungguminasa, Laporan tahunan 2013 PA. Sungguminasa, h. 4. 
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Misi PA Sungguminasa sebagai perwujudan dari Misi MA untuk 5 (Lima) tahun 

mendatang,9 diantaranya: 

1) Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan 

persidangan dan pelayanan. 

2) Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh 

masyarakat.  

3) Meningkatkan kinerja peradilan berbasis Teknologi Informasi. 

4) Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. 

c. Struktur Organisasi 

Ketua :  Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. 

Wakil Ketua :  Mun'amah, S.H.I., M.H. 

Hakim : 

o Drs. M. Thayyib Hp. 

o Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 

o Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. 

o Radiaty, S.H.I. 

Panitera :  Nasriah, S.H., M.H. 

Sekretaris :  Dr. Yusran, S.Ag., M.H. 

Panitera Muda Gugatan :  Dra. Hj. Musafirah, M.H. 

Panitera Muda Permohonan :  Nur Intang, S.Ag. 

                                                           
9Tim PA. Sungguminasa, Laporan tahunan 2013 PA. Sungguminasa, h. 5. 
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Panitera Muda Hukum :  Annisa, S.H. 

Panitera Pengganti : 

  

 Dra. I. Damri 

 Dra. Wahda 

 Dra. Jasrawati 

 Ibrahim, S.H. 

 Salmiah, S.H. 

 Achmad Tasit, S.H. 

 Khairuddin, S.H. 

 Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. 

 Musdalifah, S.H., M.H. 

 Eka Dewi Adnan, S.H. 

 Ridwan, S.H. 

 Muh. Sabir, S.H. 

 Andi Mulyani Tahir, S.H. 

 Hj. Rasdiyanah, S.H. 

 Hartati, S.H. 

 Nurfajri Thahir, S.H.I. 

 Nurhasani Nur, S.H. 

 Erni, S.H. 

 Musyrifah Jufri, S.H.I. 



70 

 

Jurusita : 

 Hairuddin, S.H. 

 Rusli, S.E. 

 Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. 

 Tri Sutrisno 

Jurusita Pengganti : 

 Sirajuddin 

 Purnama Santi 

 Aswad Kurniawan, S.H.I. 

Kasubbag Kepegawaian, dan 

Ortala 

:  Mukarramah, S.HI. 

Kasubbag Perencanaan, TI, dan 

Pelaporan 

:  Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. 

Kasubbag Umum dan Keuangan :  Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. 

Fungsional Pengelolaan Keuangan 

APBN 

   Mulyani, S.E. 

Fungsional Pranata Komputer    Rifdah Fausiah Ashari, S.T. 

Staf/Pelaksana : 

 Rostinawati 

 Diah Melindasari, S.H. 

 Gregah Wilaktama, S.H. 

 Dea Angela Seftyana, S. IP. 

 Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md. 
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d. Wilayah Hukum 

Wilayah hukum PA. Sungguminasa meliputi seluruh wilayah Kabupaten 

Gowa yang terdiri dari 18 Kecamatan yaitu: Somba Opu, Pallangga, Barombong, 

Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontorannu, Pattalassang, Bontonompo 

Selatan, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Tompobulu, 

Biringbulu, Bungaya, Bontolempangan, dan Parigi. 

e. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sudah membahas secara khusus mengenai cerai gugat yang diatur dalam Pasal 73 

sampai Pasal 86 diantaranya: 

i. Dalam hal perceraian bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 

perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mencakup 

tempat kediaman tergugat. 

ii. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, 

maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

mencakup tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 

pengadilan Agama Pusat.10 

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama11, adalah apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah 

satu pihakmendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, 

                                                           
10Abulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Afitya Bakti. 

2000), h. 86. 

11Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama 



72 

 

sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang 

berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa 

putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 75 Ayat 2 

Undang-Undang, Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, adalah Apabila 

gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan 

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, 

maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada 

dokter. 

Berdasarkan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut: 

i. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk 

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi 

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. 

ii. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari 

keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.12 

Seberlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau 

tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, 

Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu 

rumah. 

                                                           
12Undang-undang RI Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama 
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Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, sebagai berikut: 

Sealama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, 

Pengadilan dapat: 

i. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami. 

ii. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak. 

iii. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hal bersama suami istri atau batan-barang yang 

menjadi hak suami atau barang-barang yang hak istri. 

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Pearadilan Agama, sebagai berikut: 

Gugagatan perceraian gugu apabila suami atau istri meninggal sebelum 

adanya pututsan Pengadilan. 

Berdasarkan pasa 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, sebagai beriku: 

i. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim 

selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 

gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. 

ii. Pemeriksaan gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.13 

                                                           
13Undang-Undang Nomor 7 1989, Pasal 80 
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Berdasarkan pasa; 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, sebagai berikut: 

i. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum. 

ii. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya 

terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap> 

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, sebagai berikut: 

i. Pada sidang pertama pemeriksaan gugata perceraian, Hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak. 

ii. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, 

kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan 

tidak dapat mengahdiri sidang secara pribadi, maka dapat diwakili oleh 

kuasanya  yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

iii. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal kediaman di luar ngeri, maka 

penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus mengahadap. 

iv. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setia sidang pemeriksaan. 

Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang nomor 7 Tahun Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut: 
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Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian 

baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum 

perdamaian tercapai.14 

Dalam pasal 84 Undang-Undanf Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, yaitu: 

i. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan 

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa 

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan 

perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. 

ii. Apabila perceraian dilakukan diwilayahnya berbeda dengan wilayah 

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu 

helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermetrai dikirimkan pula 

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar 

catatan perkawinan. 

iii. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan 

putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula 

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan 

mereka di Indoesia. 

                                                           
14Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 



76 

 

iv. Panitera bekewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai 

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

putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan 

kepada para pihak.  

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, yaitu: 

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat 25 

Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengkibatkan kerugian bagi 

bekas suami atau istri atau keduanya. 

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Pengadilan Agama, yaitu : 

i. Gugatan saol penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama 

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian 

ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. 

ii. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu 

perkara harta bersama tersebut sampai ada Putusan Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap tentang hal itu.15 

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama yang membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam 

                                                           
15Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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menangani perkara cerai gugat tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur 

mengenai putusnya perkawinan, dimana pada Pasal-Pasal tersebut diatur megenai 

tata cara perceraian yang pada pokoknya sama seperti Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam 

membahas mengenai gugatan perceraian yang dapat gugur apabila suami atau istri 

meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan 

perceraian itu. 

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan secara lebih detail mengenai 

tempat kediaman tergugat yang tidak jelas keberadaannya, hal itu di atur dalam 

Pasal 138: 

i. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak 

mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan 16 

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. 26 

cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama 

dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau massa 

media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 

ii. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau massa media 

tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 

satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 

iii. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
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iv. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 

tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya 

tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.16 

3. Proses Persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa 

a) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama 

Palopo. 

b) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Palopo 

untuk menghadiri persidangan. 

c) Tahapan Persidangan: 

- Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak dan suami istri harus hadir secara pribadi ( Pasal 

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

- Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah 

pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi sesuai PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008.17 

Dalam hal permohonan gugatan cerai karena salah satu pihak murtad 

diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu seperti gugatan cerai 

yang lain, meskipun pada dasarnya cerai karena murtad sudah otomatis 

putus ikatan perkawinannya, karena apabila mediasi tidak dilaksanakan 

maka permohonan tersebut batal demi hukum. Dalam upaya damai ini 

bahwa mediator bertanya kepada suami yang murtad untuk memeluk 

                                                           
16Kompilasi Hukum Islam, Pasal 138 

17Wawancara PA Sungguminasa  
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agama Islam lagi, akan tetapi suami tersebut tidak mau masuk agama Islam 

lagi. Akhirnya dengan hal tersebut maka mediasi gagal. 

- Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan 

dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, 

pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) dan 

hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. 

d). Putusan Hakim 

Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka selanjutnya 

pembacaan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, 

Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding 

dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila 

Penggugat dan Tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru 

Sita Pengadilan Agama Palopo akan menyampaikan isi/amar putusan 

itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum 

tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak 

hadir itu. 

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Beda Agama di Pengadilan 

Agama Sungguminasa 

1. Duduk Perkara 

Kasus ini berawal karena keinginan pemohon dan termohon dalam surat 

permohonan yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Sungguminasa dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Sgm, untuk 

menceraikan istrinya. 
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Pengadilan Agama Sungguminasi yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara perdata dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Agama 

Sungguminasa telah memberikan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam 

permohonan ata nama: 

#namapemohon, berusia 36 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan karyawan PT Citilik Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten 

Gowa, sebagai Pemohon. 

#namatermohon, berusia 36 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan honorer SAMSTA, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai 

Termohon. 

Dalam permohonan cerai talak yang diajukan pemohon tersebut kepada 

Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengemukakan hal-hal yang menjadi 

dasar dan alasan diajukannya permohonan, yaitu: 

1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu 

di 29 Januari 2012 di BTN Graha Kalegowa Blok A2 Nomor 8, 

Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa 

dinikahkan oleh imam Lingkungan yang bernama H. Sahabuddin Dg. 

Lira, dengan mahar berupa alat salat, Al-Qur’an dan uang senilai 

Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menjadi wali nikah adalah ayah 

kandung Termohon yang bernama Martono dan disaksikan oleh dua 

orang saksi masing-masing bernama Muh. Triasa Fitra Luawo bin. 

Johannis Luawo (saudara kandung Pemohon I) dan Muh. Fikram 

Alaika Yunus (sepupu satu kali Pemohon I). 



81 

 

2) Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon 

berstatus gadis, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan. 

3) Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tingga bersama 

di tempat kediaman orang tua Termohon yang terletak di BTN Graha 

Kalegowa Blok A2 Nomor 8, Kelurahan Mangalli, Kecamatan 

Pallangga, Kabupaten Gowa. 

4) Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon 

telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing benama: a) 

Arkananta Quillana Surya Luawo bin Muhammad Okinawan Tirta 

Luawo, S.E., lahir tanggal 14 Maret 2013. b) Ananda Azka Farrel 

Luawo bin Muhammad Oikinawan Tirta Luawo, S.E., lahir tangga 18 

Oktober 2016. c) Ananda Afka Tirta Luawo bin Muhammad 

Okinawan Tirta Luawo, S.E., lahir tanggal 5 Maret 2019. 

5) Bahwa pada bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumahtangga 

Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis. 

6) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon 

disebabkan Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon 

apabila Pemohon terlambat pulang ke tempat kediaman bersama yang 

membuat Termohon selalu berfikiran buruk kepada Pemohon meskipu 

Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon akan 

pulang jika semua pekerjaan Pemohon telah selesai namun Termohon 

tetap tidak menerima alasan Pemohon. 
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7) Bahwa pada bulan Agustus 2019, kembali terjadi pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kembali menganut 

agama kristen tanpa sepengetahuan Pemohon yang dimana Pemohon 

mulai mengetahui hal tersebut dari anak-anak Pemohon dan 

Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi 

meninggalkan Termohon sehingga akhirnya Pemohon dengan 

Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 

berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. 

8) Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan 

suami istri. 

9) Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon 

dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak 

berhasil. 

10) Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa 

sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, Oleh karena itu 

Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan 

perceraian. 

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan oleh Pemohon tersebut, untuk 

menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi, 

sebagai berikut: 
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1) Saksi pertama, #namasaksi, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan 

S1, perkerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten 

Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon 

dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. 

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikan dan 

tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon yang 

terletan di BTN Gala Kalegowa Blok A2 Nomor 8, Kelurahan 

Mangalli, Kecamantan Pallangga, Kabupaten Gowa. 

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 

(tiga) orang anak. 

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak 

rukun lagi karena sejak awal perkawinan bulan Juni 2018 sudah 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal Termohon 

kembali menganut agama Kristen tanpa sepengatahuan Pemohon. 

- Bahwa hanya permasalahn itu saja yang saksi ketahui. 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung 

Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui 

permasalahan rumah tangganya berdasarkan pemberitahuan dari 

Pemohon. 
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- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 

karena sejak bulan Agustus 2019 saksi tidak pernah lagi melihat 

Pemohon dan Termohon tingal serumah seperti sebelumnya. 

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah 

Termohon. 

- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi 

Termohon, demikian pula sebaliknya Termohon ridak pernah lagi 

detang kepada Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat 

atau mendengar keduanya menjali komunikasi. 

- Bahwa keluarga dari Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon 

dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi 

upaya tersebut tidak berhasil. 

2) Saksi kedua, #namasaksi, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut 

mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. 

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah dan 

tinggal bersama di tempat kediaman orangtaua Termohon yang 

terletak di BTN Graha Kalegowa Blok A2 Nomor 8, Kelurahan 

Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. 

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 

(tiga) orang anak. 
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- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak 

rukun lagi sejak awal perkawinan bulan Juni 2018 sudah sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran. 

- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui. 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengat langsung 

Pemohon bertengkar denga Termohon, saksi mengetahui rumah 

tangganya berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon. 

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat 

tinggal karena sejak bulan Agustus 2019 saksi tidak pernah lagi 

melihat Pemohon dan Termohon tinggal seumah seperti 

sebelumnya. 

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah 

Termohon. 

- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi 

Termohon, demikan pula sebalinya Termohon tidak pernah lagi 

datang kepada Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat 

atau mendengar keduanya menjalin komunikasi. 

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar 

Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, 

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. 

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi, menyatakan bahwa sudah sering 

terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019, dan 

Termohon juga kembali menganut agama Kristen sehingga memicu kembali 
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pertengkaran. Pada bulan Agustus 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak 

tinggal bersama, Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan 

Termohon yang meniggalkan rumah dengan membawa anak-anak mereka. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan 

cerai talak kepada Pengadilan Agama Sungguminas, sebagai berikut: 

a) Mengabulkan pemohonan Pemohon. 

b) Menyatakam sah pernikahan Pemohon (#namapemohon) dengan 

Termohon (#namatermohon) yang dilaksanakan pada hari Minggu di 

29 Januari 2012 di BTN Graha Kalegowa Blok A2 Nomor 8, 

Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. 

c) Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (#namapemohon) di depan sidang 

Pengadilan Agama Sungguminasa. 

d) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Dasar Pertimbangan Hukum 

Pertimbangan hakim pada bagian ini merupakan konstruksi hukum yang 

menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus 

suatu perkara. Adapaun dasar pertimbangan hukum, menimbang, bahwa maksud 

dan tujuan permohonan Pomohon sebagaiman diuraikan di muka; 

a) Menimbang, bahwa perkaran ini adalah permohonan cerai talak yag 

termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana 
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tersebut Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

b) Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini 

dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya 

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. 

Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) 

R.Bg. Perkara ini dapat diperiksan dan diputus tanpa hadirnya 

Termohon. 

c) Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur 

mediasai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, 

Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan 

Pasa 154 R.Bg. dan Pasal 331 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi 

tidak berhasil; 

d) Menimbang, bahwa mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan 

oleh Pemohon adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan 

Termohon. Isbat nikah diperlukan karena pernikahan Pemohon dan 

Termohon tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan 
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sebagai dasar adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon 

dalam perkara percaraian. 

e) Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya pernikahan Pemohon 

dan Termohon tersebut terlebih dahulu diperiksan kesesuaian antara 

syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan 

hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu 

sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik 

halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan 

perundang-undangan. 

f) Menimbang, bahwa untuk membuktika kebenaran dalai permohonan 

isbat nikah tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi. 

g) Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya 

adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di 

depan persindangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing 

telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum 

telah memenuhi syarat formal. 

h) Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti 

kesaksian sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima 

dan dipertimbangkan. 

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 

211/Pdt.G/2023/PA.Sgm 

Pertimbangan hakim dalam peneliti data penelitian digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang difokuskan pada pertimbangan hakim dalam 
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menjatuhkan Putusan cerai beda agama dalam perkara Nomor 

211/Pdt.G/2023/PA.Sgm yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil 

keputusan. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa terdapat beberapa hal yang 

dipertimbangkan oleh hakim, dengan sistematika garis besarnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Pada pertimbangan pertama telah dipertimbangkan dan diketahui fakta 

hukumnya. 

b) Pada pertimbangan yang kedua Pemohon mengajukan cerai talak 

terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang sesuai diatur dalam 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun alasan Penggugat sebagai berikut: 

- Termohon sebagai istri tidak lagi menghargai Pemohon sebagai 

suami, dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan Pemohon. 

- Timbulnya pertengkaran atau percekcokan secara terus menerus 

antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena kecurigaan 

Termohon yang berlebihan. 

- Sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak 

tinggal satu rumah lagi dimana Termohon pergi meninggalkan 

rumah kediaman bersama. 
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- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan 

suami isteri dan komunikasi antar Pemohon dengan Termohon 

sudah terputus. 

c) Pada pertimbangan ketiga adalah bahwa pihak keluarga sudah 

berusahan menjadi penengah dalam perselisihan keluarga mereka 

namun tidak berhasil. 

d)  Pada pertimbangan keempat bahwa oleh karena salah satu alasan 

diajukannya perceraian yang di atur dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan telah terpenuhi, maka menimbang, bahwa berdasarkan 

petimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka 

permohonan isbat nikah Pemohon dapat dikabulkan. 

 Dari pertanyaan bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian beda agama Bapak Muhammad Fitrah, S.HI, M.H. menjelaskan, ada 

dua faktor dalam memberika putusan cerai beda Agama tersebut, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Pada kasus cerai beda agama, ada dua pokok permasalah yang harus 

dibedakan, yaitu murni karena berpindah agama dan langsung diceraikan 

ada juga karena berpindah agama maka itulah yang memicu pertengkara 

dan tidak harmonisnya rumah tangga. Jika kasus ini dicermati dengan 

seksama dan baik, maka penyebabnya adalah pertengkaran yang bermula 
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dipicu oleh berpindah agama. Adapun yang menjadi landasan dalam 

memutus perkara ini adalah, Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam 

tentang pertengkaran. Ketika suatu rumah tangga yang semestinya 

menghadirkan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, ternyata terjadi 

sebaliknya, yaitu terjadi pertengkaran terus menerus dan pertengkaran itu 

bisa jadi tindakan verbal dan menyebabkan perpisahan. Karena, jika 

seseorang sudah tidak saling menyukai, pertengkaran yang terjadi bukan 

lagi pertengkaran adu mulut tapi yang terjadi adalah pertengkaran batin 

dan batin tidak dapat dilihat, dan yang terlihat hanyalah sebuah akibat, 

maka akibatnya adalah perpisahan”. 

“Pada kasus ini, menurut hemat saya, berpindah agama itu dijadikan 

sebadai alasan terjadinya perceraian padahal pokok utama dari perceraian 

ini adalah karena pertengkaran bukan murni karena berpindah agama. 

Contohnya, jika perceraian terjadi karena murni berpindah agama, maka 

ketika saya memiliki seorang isteri dan isteri saya kembali memeluk 

agama kristen misalnya, saya sebagai suami maka dapat langsung 

mengajuka permohonan kepada Pengadilan Agama dengan alasan dia 

berpindah agama tanpa sepengetahuan saya sebagai seorang suami. 

Sedangkan, perceraian yang tidak murni karena berpindah agama adalah 

ketika pihak suami telah mengetahui isterinya berpindah agama dan tidak 

langsung menceraikannya, maka terjadi pertengkaran, maka pertengkaran 

itu bisa saja karena pihak suami membujuk untuk kembali memeluk agama 

Islam, akan tetapi isterinya sudah tikda mau lagi. Jadi, pihak suami lebih 

baik menceraikannya”. 

“Perkara ini juga juga adalah perkara verstek atau kumulasi isbat nikah, 

jadi antara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu disahkan nikahnya lalu 

setelah itu perceraiannya dapat diputus. Perkara ini digabungkan antara 

pengesahan nikah dan kasus perceraian. Mengapa hal itu bisa terjadi, 

karena pasangan ini sebelumnya menikah di bawah tangan. Pada saat 

proses isbat nikah, tergugat tidak dapat menghadiri isbat nikah tersebut, 

tetapi proses sidang tetap berjalan, karena hukum itu harus ada unsu 

kepastian hukumnya, namunm ketika kepastian hukum itu ditunggu, pasti 

tidak akan ketemu, oleh karenanya dibuatlah sebuah aturan untuk mencapi 

kepastian hukum, seperti kiriman surat pemanggilan di rumah Termohon 

atau dititipkan di kantor Kelurahan, agat dapat tersampaikan kepada yang 

berpengadilan melalui kantor Kelurahan”.18 

Berdasarkan Ketentuan pasal-pasal ini, terlihat jelas apabilan Undang-

Undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat diselesaikan untuk 

menyelesaikan perkara, maka seorang Hakim memiliki hak untuk membuat 

                                                           
18Muhammad Fitrah, S.HI., M.H., Wawancara, Pengadilan Agama Sungguminasa. Pada 

Tanggal 24 Juli 2023. 
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peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim dapat 

menciptakan hukum sendiri, sehingga Hakim memiliki kedudukan tersendiri 

sebagai pembentuk Undang-Undang selain Lembaga Pembuat Undang-Undang. 

Keputusan Haki yang terdahulu dapat dijadikan dasar pada keputusan Hakim lain 

sehingga keputusan ini menjelma menjadi keputusan Hakim yang tetpa terhadap 

persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Seorang Hakim mengikuti keputusan 

Hakim yang terlebih dahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan dan 

juga bisa digunakan sebaga pedoman dalam mengambil suatu keputusan 

mengenai suatu perkara yang sama. 

4. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Nomor 

211/Pdt.G/2023/PA.Sgm 

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti- 

nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka 

dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang 

bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara 

yang mereka hadapi. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum 

yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut 

Goodheartse sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan 

hakim ini dengan istilah “ratio decidenci” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan 

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decindenci tersebut terdapat 

dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.19 

                                                           
19Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradila Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 

h. 136-144. 
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Berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa terdapat 

beberapa  pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang memeriksa perkara 

cerai beda agama yang disebabkan salah satu pihak murtad yang hanya merujuk 

pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hukum merupakan suatu 

sistem, demikian juga mengenai hukum perkawinan dan perceraian yang harus 

dipahami sebagai suatu kesatuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perceraian. 

Secara analisis yuridis menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. 

Perceraian hanya dikatakan sah apabila setelah ada Putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui Pendailan, 

tidak bias tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai 

bias dikabulkan Pengadilan.  

 Pertimbagan seorang hakim secara yuridis merupaka salah satu aspek 

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan, mengandung kepastian hukum dan juga mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikpai dengan teliti, baik, dan cermat.20 Adapun yang dimuat dalam 

pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan hakim sebagai 

pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengapa hakim sampai 

                                                           
20Mukti Arto, Praktek Perkara Perdara Pada Pengadilan Agama, Cet: V (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 140. 
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mengambil putusan demikian, sehingga bernilai obejktif. Pertimbangan haki 

dalam putusan dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara 

atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.21 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Sudikno Mertokusomo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 

h. 223. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Analisis 

Cerai Beda Agama Di Pengadilan Agama Sungguminas Gowa” maka dapat 

disimpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasi dalam mengampil 

keputusan pada perkara cerai beda agama dengan alasan isteri murtad, 

Majelis Hakim menimbang berdasarkan data factual atau fakta di 

persidangan Termohon sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyataka 

bahwa Termohon berpindah kembali dari agama Islam ke agama Kristen 

dengan berdasarkan keaslian bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh 

Pemohon, bahwa sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon sudah 

seringkali terjadi pertengkaran antara keduanya dan berujung isteri 

berpindah agama. Sehingga sejak Agustus 2019 hingga 22 Februari 2023. 

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan 

isteri berpindah agama atau murtad, oleh karenanya Pemohon telah 

memenuhi unsur Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan 

alasan-alasan perceraian yakni, bahwa perpindahan agama atau murtad 

yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. Maka, permohonan Pemoho dikabulkan, dengan 

menyatakan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon. 
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2. Analisis Yuridis dari perkara cerai beda agama di Pengadilan Agama 

Sungguminasa, menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus 

ada cukup alasan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai 

suami isteri. Perceraian hanya dikatakan sah apabila setelah ada Putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pertimbagan seorang hakim 

secara yuridis merupaka salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, 

mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para 

pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikpai 

dengan teliti, baik, dan cermat. 

B. Implikasi Penlitian 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberka saran 

sebagai impilikasi penelitian dari hasil penulisan tersebur, adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti memiliki harapan agar Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai 

salah satu tempat mencari keadilan untuk umat yang beragama Islam, 

ketika memberikan putusan dapat mempertimbangkan ketentuan dan 

keabsahan pasa dan kaidah Fiqih yang memutuskan perkara perceraian 

dengan fasakh, dan juga Majelis hakim ketika memuskan perkara haruslah 

sesuai dengan fakta-fakta yang menerapkan prinsip-prinsio yang baik dan 

benar, agar tidak menimbulkan kemudharatan terhadap perkawinan dan 

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
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2. Peneliti juga berharap kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kota 

Gowa ketika hendak memilih pasangan haruslah berakhlak yang luhur 

sesuai dengan syariah hukum Islam, karena seyogianya permasalahan 

agama dalam perkawinan mempunyai konsekuensi yang besar dalam 

kerukunan rumah tangga. Bagi seseirang yang non muslim yang hendak 

mualaf, diharapkan agar tidak didasari rasa cinta dan suka kepada 

pasangannya secara lahiriah, melainkan atas kesungguhannya dan 

diniatkan karena Allah Swt. semata. karena ketika diterpa berbagai macam 

masalah keimanannya tidak mudah terhoyahkan dan memiliki pemikiran 

untuk kembali murtad/berpindah agama.  
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