
 

 

 

 

PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN KETIDAKHARMONISAN 

KELUARGA 

 (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tahun 2022-2023) 

 

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

ISLA HUDDIN 

80100219073 

 

 

Promotor: 

Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag 

 

Kopromotor: 

Dr. H. Andi Muhammad Akmal, M.H.I 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2024 



 

 

i 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama      : Isla Huddin 

NIM      : 80100219073 

Tempat/Tanggal Lahir  : Jabal Nur/ 03 Maret 1996 

Prodi/Konsentrasi    : Dirasah Islamiyah/Syariah dan Hukum Islam 

Alamat      : Jl. Lanraki Lorong 1A No. 02 

Judul      : Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisa 

                   Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar 

                   Kelas 1A Tahun 2022-2023) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, 

tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan 

gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

       Makassar, 07 Februari 2024 

       Penyusun, 

 

       Isla Huddin 

       NIM: 80100219073 

 

 



 

 

ii 

 

 



 

 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

حِيمِ  نِ الره حْم َٰ ِ الره  بسِْمِ اللَّه

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh 

 Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat,  hidayah, dan karunia-

Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat  menyelesaikan penulisan 

tesis ini dengan judul “Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan 

Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tahun 2022-

2023)” dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk meraih gelar 

Magister Hukum pada Program Studi  Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah dan 

Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, 

Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu 

pengetahuan. Selama proses penulisan tesis ini penulis sangat menyadari bahwa dalam 

proses tersebut tidaklah lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari  

berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima  

kasih banyak kepada: 

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis, Ph.D. selaku rektor 

beserta para wakil rektor dan jajarannya.  

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag  sebagai Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar beserta Wakil Direktur Prof. Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag. 

beserta jajarannya. 

3. Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah Dr. H. Andi Abdul Hamzah, Lc., M.Ag. 

dan Sekretaris Program Studi Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. yang selalu 

memberikan motivasi dan pengajaran akan wawasan keilmuan yang luas kepada 

kami selaku anak didiknya serta staf prodi Andi Ariyanti yang telah banyak 

membantu dalam proses pengurusan berkas akademik. 

4. Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag  selaku promotor dan Dr. H. Andi Muhammad 

Akmal, M.H.I. selaku kopromotor yang telah meluangkan waktunya untuk 



 

 

iv 

 

memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu dan motivasi kepada penulis dari 

persiapan proposal sampai akhir penulisan tesis ini.  

5. Prof. Dr. Hamzah Hasan, M.Ag selaku penguji utama I dan Dr. H. Abd Syatar, 

Lc., M.H.I  selaku penguji utama II yang telah memberikan pengarahan, serta 

banyak memberikan masukan baik kritik yang membangun dan berbagai solusi 

dalam perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. 

6. Para Bapak/Ibu dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, khususnya pada 

Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah dan Hukum yang telah 

memberikan motivasi dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis. 

7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam memperoleh 

literatur selama masa perkuliahan hingga selesainya tesis ini.  

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuannya bagi penulis dalam penyusunan tesis ini baik secara  materil maupun 

formil.   

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan  saran 

juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat  bagi dunia 

keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca tesis ini pada  umumnya.  

      

       Makassar, 07 Februari 2024 

       Penyusun 

 

       Isla Huddin 

       NIM. 80100219073 

 



 

 

v 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....................................................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................   ii  

KATA PENGANTAR ...........................................................................................  iii 

DAFTAR ISI .........................................................................................................  iv 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ............................................  vi 

ABSTRAK ............................................................................................................  xii 

BAB   I           PENDAHULUAN...........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................  1 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus .......................................  12 

C. Rumusan Masalah .....................................................................  17 

D. Kajian Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu ..............................  17 

E. Tujuan dan Kegunaan Penalitian ...............................................  27 

BAB   II TINJAUAN TEORETIS ..................................................................  29 

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perceraian ............................  29 

1. Makna Perceraian ................................................................  29 

2. Perceraian Dalam Islam .......................................................  30 

3. Perceraian Dalam Perundang-Undangan ..............................  38 

B. Tinjauan Umum Tentang Ketidakharmonisan Keluarga ............  43 

1. Makna Keluarga ..................................................................  43 

2. Kedudukan Keluarga Dalam Islam ......................................  47 

3. Bentuk-Bentuk Ketidakharmonisan Dalam Keluarga ...........  49 

BAB   III        METODOLOGI PENELITIAN .......................................................  52 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .......................................................  52 

B. Pendekatan Penalitian ...............................................................  52 

C. Sumber Data .............................................................................  54 

D. Metode Pengumpulan Data .......................................................  55 

E. Instrumen Pengumpulan Data ...................................................  58 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data ......................................  59 

G. Pengujian Keabsahan Data ........................................................  61 



 

 

vi 

 

BAB   IV PERCERAIAN DENGAN ALASAN         KETIDAKHARMONISAN 

KELUARGA ..................................................................................  63 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..........................................  63 

B. Latar Belakang Putusan Perceraian Dengan Alasan 

Ketidakharmonisan Keluarga ....................................................  68 

C. Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian 

Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga di Pangadilan Agama 

Makassar Kelas 1A ...................................................................  76 

D. Analisis Yuridis Putusan Perceraian Dengan Alasan 

Ketidakharmonisan Keluarga di Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1A .............................................................................................  80 

BAB   V          PENUTUP ...................................................................................... 100 

A. Kesimpulan ............................................................................... 100 

B. Implikasi Penelitian................................................................... 101 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 102 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

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

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ     mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

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

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

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

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

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ن ا ي   najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  
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تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌَ :ش ي  َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ  Hum fi rahmatillah همَُ   الََّّ
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   :    Isla Huddin  

NIM : 80100219073 
Judul : Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tahun 2022-2023) 

Pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Putusan Perceraian 
Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama 
Makassar Kelas 1A Tahun 2022-2023). Selanjutnya dari pokok masalah tersebut maka 
dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah atau yang menjadi pertanyaan penelitian, 
yaitu 1) Bagaimana Latar Belakang Putusan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan 
Keluarga di PA Makassar? 2) Bagaimana Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 
Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga di PA Makassar?  3) 
Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan 
Keluaraga di PA Makassar?.  

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang yang menyebabkan 
ketidakharmonisan keluarga di dalam putusan PA Makassar disebabkan oleh beberapa 
alasan diantaranya: suka keluyuran malam tanpa alasan yang jelas, pemabuk, tidak 
memahami hak dan kewajibannya, pemalas dan perselingkuhan. 2) Dasar 
pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian yaitu: Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2), dan KHI pasal 116 
No. 1 Tahun 1991. 3) Putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga di 
Pengadilan Agama juga menggunakan dasar pertimbangan hukum, baik yang 
berdasarkan undang-undang, Yurisprudensi, Kaidah Hukum dan Pendapat Ahli. 
Bahwa dalam perkara perceraian tedak perlu melihat siapa pemicu awal pertengkaran 
atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan 
adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.  

Implikasi pada penelitian ini bahwa Pemerintah sejatinya harus memperkuat 
dan mempertegas peraturan dan pengaturan perceraian termasuk dalam proses 
penyelesaian penceraian talak maupun cerai gugat hakim perlu mempertimbangkan 
hukum bukan hanya dari sisi yuridis tetapi perlu dipertimbangkan dari sisi yang lain 
seperti sisi psikologi dan sosiologi serta ekonomi suami istri yang akan bercerai, 
sebagai dasar pertimbangan putusan. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Isla Huddin 

Student ID : 80100219073 

Title  : Divorce Decision Due to Family Disharmony (Study of Makassar 

Religious Court   Decisions Class 1A 2022-2023) 

 

The main problem in this research is how the divorce decision is based on family 

disharmony (Study of Makassar Religious Court Decisions Class 1A). Furthermore, 

the main problem is formulated into several sub-problems or research questions, 

including 1) What is the Background of the Divorce Decision Due to Family 

Disharmony in the Makassar Religious Court? 2) What is the form of the judge's legal 

consideration in the divorce decision based on family disharmony at the Makassar 

Religious Court? 3) What is the Juridical Analysis of Divorce Decisions Due to Family 

Disharmony in the Makassar Religious Courts? 

To achieve the research objectives, the type of research applied used normative 

research through qualitative fieldwork. This study used qualitative analysis, which 

intends to provide a systematic description of a phenomenon, symptoms, and 

conditions that occur to explain the conditions related to the variables studied 

accurately. This research used a normative juridical and normative theological research 

approach. 

The research results show that: 1) The background that caused family 

disharmony in the decision of the Makassar Religious Court is due to several reasons, 

including wandering around at night for no apparent reason, drunkards, not 

understanding their rights and obligations, laziness, and infidelity. 2) The fundamental 

legal considerations used by the judge in the divorce decision are Law No. 1 of 1974 

concerning Marriage article 39 paragraph (2) and KHI article 116 No. 1 of 1991. 3) 

Divorce decisions due to family disharmony in the Religious Courts also used legal 

considerations based on law, jurisprudence, legal rules, and expert opinions. This 

consideration is the basis for legal considerations used by judges in divorce decisions 

due to family disharmony. 

This research implies that the government must strengthen the regulations and 

arrangements for divorce, including in the process of resolving talak divorce and 

contesting the divorce. Judges need to consider the law, not only from the juridical side 

but also from other sides, such as psychology, sociology, and the economics of husband 

and wife who will divorce, as a basis for consideration of the decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti 

makhluk hidup lainnya, baik kebutuhan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai 

makhluk hidup maupun kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, seksual dan lain 

sebagainya. Pada dasarnya, kebutuhan-kebutuhan tersebut menghendaki adanya 

pemenuhan. Oleh karena itu, manusia dalam setiap aktivitasnya akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Ketidakharmonisan keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

didahului oleh keadaan yang menyebabkan adanya keretakan dalam mahligai rumah 

tangga yang mengarah kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam berkeluarga.1 

Keretakan itu bersumber dari adanya perselisihan yang terusmenerus terjadi antara 

suami dengan istri yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan 

untuk selama-lamanya. Dalam keadaan seperti ini perkawinan antara suami dan istri 

itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan 

suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan 

menyakitkan. Untuk itu dalam keadaan seperti inilah perceraian dibolehkan.2 

Salah satu alasan perceraian adalah disebabkan ketidakharmonisan keluarga. 

Ketidakharmonisan keluarga menjadi problematika krusial yang terjadi dalam keluarga 

                            
1. Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. “Rendahnya Komitmen 

dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian”, h. 209 
2. Jamaluddin, Teori Maslahat dalam Perkawinan: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam, Asy-Syira: Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, Vol 46, No. II, h. 478. 



2 

 

 

 

dan membutuhkan solusi tepat untuk menanggulanginya agar dapat mengurangi angka 

perceraian 

.Terjadinya ketidakharmonisan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya faktor internal dan eksternal keluarga. Pertama faktor internal, faktor ini 

berasal dari lingkungan keluarga kebutuhan suami dan istri yang tidak terpenuhi 

menjadi salah satu yang mempengaruhi faktor ini. Kebutuhan internal menjadi hal yang 

sangat penting terpenuhi karena dengan itu muncul kepuasan dalam menjalin rumah 

tangga. Bukan hanya suami tetapi istri juga menginginkan kebutuhan internalnya 

terpenuhi. Kebutuhan internal itu menjadi konflik psikis suami istri yang apabila tidak 

terpenuhi menyebabkan hubungan suami istri menjadi buruk. Kebutuhan internal 

suami misalnya, suami tidak dihargai, suami tidak dibantu atau disupport dan suami 

tidak dipercaya. Kebutuhan internal istri misalnya, suami tidak memahami istri, suami 

tidak menghormati istri, kebutuhan hidup istri tidak terpenuhi, istri tidak diperhatikan 

dan dijaga, suami menghianati cinta, dan suami berbagi cinta.3 

Keadaan cacat badan terkadang mempunyai akibat yang lebih jauh bagi pasangan 

suami istri dalam kehidupan rumah tangganya terutama dalam melakukan hubungan 

seksual. Suami atau istri harus menerima kenyataan bahwa pasangannya tidak dapat 

melakukan hubungan seksual secara wajar jika keadaan fisik atau psikis yang tidak 

sempurna tersebut tidak dapat disembuhkan. Menurut Abdul Ghofu Anshori, dalam 

kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu 

kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang 

harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau 

karena alasan lain, yang berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya 

                            
3 Masyhudi Ahmad, Disharmoni Rumah Tangga di Kota Surabaya; Dalam Perspektif 

Psikologi, Prosiding Halaqoh & Seminar Internasional Pendidikan Islam, Surabaya, h. 242 
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(suami istri).4 Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan 

perkawinan (perceraian).5 

Pranata perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur sebagaimana 

dirumuskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

yang kemudian disebut Undang-Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”.6 

Pengertian perkawinan tersebut mengandung tujuan perkawinan, yaitu untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun, hal tersebut 

terkadang tidak selalu dapat dicapai dalam kehidupan perkawinan suami istri dalam 

rangka mencapai tujuan perkawinan tersebut suami istri menghadapi bermacam-

macam rintangan atau hambatan yang tidak dapat diatasi lagi, sehingga perkawinan 

bukannya menjadi sumber kebahagiaan melainkan sebaliknya menjadi titik pangkal 

malapetaka bagi keluarga. Keadaan rumah tangga tidak lagi merasakan kebahagiaan 

dan kerukunan sehingga perceraian dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik 

yang diambil oleh pasangan suami istri tersebut, setelah usaha-usaha lain memang 

benar-benar sudah tidak dapat memberi solusi yang tepat. 

Pranata perkawinan tidak terlepas dari pranata yang disebut perceraian. 

Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.  Pasal 

39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan memuat 

aturan bahwa  

“Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

                            
4 Muhammad Syamsuddin dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika 2019), h. 5 

5 Ibid 

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

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
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belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, tata cara 

perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri”.7 

Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan memuat aturan bahwa 

“Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, tatacara mengajukan gugatan 

tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri”. 

“Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang 

memuat aturan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak” dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan yang memuat aturan bahwa “Gugatan perceraian diajukan kepada 

pengadilan”.8  

Maka masalah perceraian menjadi wewenang sepenuhnya dari pengadilan. Pihak 

suami yang beragama Islam dapat dengan begitu mudahnya menjatuhkan talak kepada 

istrinya di mana saja dan kapan saja tanpa adanya alasan yang kuat sebelum berlakunya 

Undang-Undang Perkawinan. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Undang-

Undang Perkawinan mewajibkan pihak suami yang beragama Islam yang akan 

menceraikan istrinya harus di depan sidang Pengadilan Agama dan harus disertai 

dengan alasan perceraian (asas mempersulit proses hukum perceraian). 

Faktor internal juga dipengaruhi oleh rendahnya komitmen perkawinan yang 

dimiliki. Dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, satu sama lain pasti 

memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dan bisa jadi sifat dan kebiasaan yang 

dimiliki tidak disukai oleh pasangannya, sehingga terkadang muncul rasa sulit untuk 

menerima pasangan seutuhnya. Oleh karena itu Zainuddin mengatakan memang tidak 

mudah menerima pasangan apa adanya tetapi disitulah sebenarnya terletak tuntutan 

                            
7 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 
8 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-Undang Perkawinan 
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komitmen perkawinan, sebagaimana diucapkan ketika menggelar akad nikah.9 Untuk 

itu komitmen perkawinan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dalam keadaan apa pun. 

Komitmen itu muncul dari rasa cinta dan kasih sayang yang telah tumbuh untuk hidup 

dalam balutan keluarga sebagai suami istri sampai kapan pun, tak akan berpisah kecuali 

kematian yang memisahkan.10 Komitmen itu menjadikan suami istri dapat hidup 

tenteram, berbagi kebahagiaan dan suka cita, saling mengasihi, menyayangi dengan 

setulus hati, saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan dan berbagi kesedihan 

serta saling memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga kehormatan sangat penting 

dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga (nuclear family) agar tetap sakinah, 

mawaddah dan rahmah.11 Selanjutnya faktor internal muncul disebabkan rendahnya 

pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Pemahaman suami dan istri terhadap nilai 

agama yang dianutnya juga bisa menjadi penentu keharmonisan keluarga. Hal ini juga 

diperkuat dengan anjuran dari Rasulullah saw., untuk memilih pasangan dari sisi 

agama. Rasulullah saw. bersabda: 

أ ةَُلِأ َ ر  َتنُ كِهَُالم  س لَّم َق ال  ل ي هَِو  َُع  لَّىَالََّّ َِص  َُع ن هَُع نَِالنَّبيِ  َالََّّ ضِي  ر  ةَ  ي ر  َهُر  َأ بيِ  ب عَِع ن  ر 

12 َي د اكَ  ب ت  ي نَِت ر  َبِذ اتَِالد ِ ف ر  اَف اظ  لِدِي نهِ  ا,َو  الِه  م  لِج  ا,َو  لِحِس ابهِ  ا,َو  الِه   لِم 

Artinya:  

                            
9 Zaenuddin, HM, 2007, Cerai: Tanya Kenapa? Suara Rakyat Merdeka, Jakarta, h 6 

10 Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati, Rendahnya Komitmen 

dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, Jurnal Komunitas Vol 5 No 2 2013, Universitas Merdeka 

Malang, h 210 

11 Khairul Mufti Rambe,  Psikologi Keluarga Islam, (Medan: Alhayat 2017), h. 7 

12 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Terj. Ahmad Najieh, (Semarang: 

Pustaka Nuun 2011), h 267 
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Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena 

empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Karena 

itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia”. (H.R. 

Bukhari dan Muslim). 

Jika dalam mewujudkan sebuah keluarga tidak memperhatikan sisi agama maka 

akan sulit untuk mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dapat 

mengancam keretakan hubungan rumah tangga yang telah di ikrarkan dalam akad 

perkawinan. 

Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan keluarga. 

Faktor ini disebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat perubahan itu dipengaruhi oleh perubahan paradigma perkawinan dari 

idealisme menjadi pragmatisme. Faktor ini mempengaruhi pandangan masyarakat 

terhadap perkawinan yang semakin materialistik segala sesuatunya diukur dari materi. 

Padahal seharusnya, hubungan keluarga dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang 

sehingga saling bahu-membahu, senasib, dan sepenanggungan di dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga. 

Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai perkawinan yang sakral 

menjadi profan, perubahan ini terlihat dari pandangan masyarakat terhadap perceraian. 

Masyarakat menganggap perceraian merupakan hal yang sepele (not a trivial thing) 

dan dapat dipermainkan (can be mocked), sehingga sangat mudah suami atau istri 

memutuskan untuk bercerai. Hal ini menurut Nuryati sangat berbeda dengan sikap 

keluarga dahulu, suami istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi 

keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi, namun kini terlihat 
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begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di keluarganya.13 

Faktor eksternal juga dapat dipengaruhi oleh perubahan paradigma masyarakat 

tentang perceraian. Dahulu hampir setiap orang yang bercerai akan kehilangan 

kehormatan dalam lingkungan sosialnya atau terkucilkan dari kehidupan sosial pada 

masa itu perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga suatu konflik di 

tengah-tengah keluarga yang berujung pada perceraian dianggap sebagai kegagalan 

dalam membina kerukunan keluarga, status sebagai janda dianggap memalukan dan 

menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat seiring berubahnya waktu status ini tidak 

lagi dipersoalkan apalagi di kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa 

bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas. Hal ini karena tekanan yang 

ditonjolkan pada masyarakat kota adalah peran, bukan lagi status individunya.14 

Faktor eksternal terakhir yaitu pengaruh media massa. Sering kita melihat dan 

mendengar media massa (baik elektronik, massa maupun sosial) banyak memberitakan 

tentang kawin cerai para artis, sehingga Kustiariyah menduga fenomena marak dan 

mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sedikit banyak dipengaruhi oleh 

tayangan “infotainment” kawin cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir 

semua media. Diakui atau tidak tayangan-tayangan media elektronik seperti televisi 

yang memaparkan selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan-perubahan 

nilai di dalam masyarakat itu sendiri.15 

                            
13 Nuryati S, Selingkuh Tahta, Harta, Wanita, (Jakarta: Sinar Harapanb2012), h. 5 

14 Darmawati H, Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi¸ Jurnal Sulasana, Vol 11 No 1, UIN 

Alauddin Makassar 2017, h 98 

 
15 Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan Agustin Rahmawati, Rendahnya Komitmen 

Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian¸Jurnal Komunitas, Vol 5 No 2, Universitas Merdeka 

Malang, h 209 
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Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat 

mempengaruhi tingkat perceraian pengaruh perubahan nilai sosial tersebut menjadikan 

manusia berkaca hanya kepada materi sehingga mengakibatkan rendahnya rasa 

menghargai, mencintai dan mengasihi terhadap sesama. Pola pikir seperti inilah yang 

semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Ketidakharmonisan keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

didahului oleh keadaan yang menyebabkan adanya keretakan dalam mahligai rumah 

tangga yang mengarah kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam berkeluarga.16 

Keretakan itu bersumber dari adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi antara 

suami dengan istri yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan 

untuk selama-lamanya. Dalam keadaan seperti ini perkawinan antara suami dan istri 

itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan 

suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan 

menyakitkan. Untuk itu dalam keadaan seperti inilah perceraian dibolehkan.17 

Sesuai data PA Makassar, yang disampaikan oleh Hj. Fatimah, A D, SH, MH, 

selaku Panitera Muda Hukum, saat ditemui di kantor PA Makassar Kelas 1A, Jl. 

Perintis Kemerdekaan Senin (22/11/2023). Sejak 2022 sampai Nevember 2023 angka 

perceraian di kota Makassar capai 5.036 kasus. Jumlah ini terbanyak diajukan istri. 

Diketahui, sesuai data tahun 2022 angka perceraian di Makassar yang ditangani 

Pengadilan Agama (PA) Makassar sebanyak 2.659 perkara. Sementara di tahun 

                            

 
16 Jamaluddin, Hukum Perceraian Dalam Pendekatan Empiris, (Medan: Pustaka Bangsa Press 

2010), h 2 

 
17 Jamaluddin, Teori Maslahat Dalam Perkawinan: Studi Pasca Berlakunya UU No 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam Asy-Syira, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol 46 No 11, h 478 
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2023 angka perceraian sejak Januari hingga November sebanyak 2.377 kasus 

perceraian di Kota Makassar. Estimasinya, cerai gugat diajukan oleh istri lebih 

banyak yakni 3.845  kasus. Sedangkan cerai talak dilakukan suami hanya capai 

1.191 kasus. Hal ini disebabkan berbagai masalah, seperti alasan himpitan 

ekonomi, percekcokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan secara terus-

menerus.18 

Data Perkara Perceraian Menurut Jenis Perkara 

Pada Pengadilan Agama Makassar 

Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023 

No Tahun Jenis 

Perkara 

Banyak 

Perkara 

Jumlah 

Cerai Talak Cerai Gugat 

 

1 

2022 Cerai Talak 616  

 

1.191 

 

 

3.485 

(Januari- 

Desember) 

Cerai Gugat 2.043 

Jumlah 2.659 

 

2 

2023 Cerai Talak 575 

(Januari- 

November) 

Cerai Gugat 1.802 

Jumlah 2.377 

 

Tak hanya itu, Drs. Abd Rasyid, M.H memberikan analisa terkait faktor yang 

menyebabkan peningkatan perceraian di kota Makassar, tiap tahun. Menurutnya, 

dari sisi psikologi penyebabnya perceraian meningkat ada 2 fator yaitu: Internal 

dan eksternal. Dimana faktor internal terkait dengan karakter, kepribadian, 

kematangan, dan komitmen awal pernikahan yang tidak jelas, serta 

ketidakcocokan atau ketidakpuasan pasangan suami-isteri. “Sedangkan, faktor 

eksternal terkait dengan hadirnya pihak ketiga, pekerjaan, ekonomi yang sempit 

yang membuat kebutuhan istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, serta 

                            
18 Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. Selaku Panitra Muda  Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 

di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Desember 2023. 
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seringnya keluyuran malam tampa alasan yang jelas sehingga mengakibatnkan 

keluarga tidakh harmonis  dan lainya,” ujarnya.19 

Semua orang pasti ingin hubungan rumah tangganya bahagia dan berlangsung 

seumur hidup. Namun walaupun sudah melakukan semua yang terbaik, tidak menutup 

kemungkinan menemui masalah rumah tangga, bahkan yang bisa memicu perceraian. 

Beberapa problematika keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara damai 

melalui mediasi. sehingga jalan satu-satunya ialah perceraian. Perceraian menjadi 

solusi akhir setiap masalah keluarga yang terjadi, biasanya tanpa berpikir panjang 

setiap pasangan akan memutuskan untuk bercerai dari pasangannya. Untuk itu tidak 

mengherankan, jika saat ini perceraian seperti “jamur yang tumbuh di musim 

penghujan” semakin banyak diputus justru semakin meningkat jumlah perceraian. 

Persoalan perceraian seolah tidak akan ada akhirnya meskipun sudah berbagai upaya 

pencegahan dilakukan mulai dari pembuatan regulasi, pembinaan keluarga dan 

sosialisasi tentang keluarga sakinah baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga 

sosial dan para penceramah agama, serta berbagai penelitian tentang penyebab 

perceraian tetapi hasilnya belum maksimal. 

Faktor ketidakharmonisan keluarga menjadi alasan yang paling banyak 

digunakan untuk mengajukan gugatan cerai. Ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi 

karena berbagai hal, masing-masing penggugat memberikan alasan yang berbeda-beda 

tergantung pada realita kehidupan keluarga yang dialaminya. Penilaian hakim menjadi 

hal penting dalam melakukan pertimbangan hukum untuk memberikan putusan yang 

seadil-adilnya. Pertimbangan hukum hakim biasanya didasarkan pada aturan hukum 

                            
19 Drs. Abd Rasyid, M.H. Selaku Hakim  Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 14.45. 
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tertulis seperti Undang-Undang, putusan pengadilan atau mahkamah tertinggi, tetapi 

juga didasarkan hukum yang tidak tertulis seperti kondisi keluarga, lingkungan, sosial, 

adat budaya dan kebiasaan masyarakat atau alasan lain yang dibenarkan hukum. 

Padahal merujuk kepada al-Qur’an dan hadits maka akan didapati penjelasan 

kongkrit tentang perkawinan dan tujuannya. Diterangkan bahwa tujuan perkawinan 

hanya untuk kebahagiaan dan ketenteraman kedua belah pihak, sehingga untuk 

mewujudkan kedua hal tersebut diperlukan perjanjian yang kokoh di antara keduanya 

untuk membentuk wadah yang dinamakan keluarga. Wadah ini akan mempunyai 

fungsi sosial, juga bertujuan melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang akan 

terikat kontrak sosial (aqd al-tamlik), dan kontrak religius yang akan bernilai ibadah 

(aqd al-ibadah).20 Dengan tujuan yang mulia itu, sepatutnya institusi keluarga harus 

didasari dan dibangun dengan sikap yang mulia bukan dengan sikap yang bertolak 

belakang dari tujuan perkawinan, sebab keluarga merupakan sebuah institusi terkecil 

di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan 

yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang 

diantara anggotanya.21 

Larangan terhadap muslim kawin dengan musyrik dari segi psikologis dapat 

dipahami, bahwa keimanan kepada Allah swt. akan membawa kepada ketenangan. 

Kehidupan orang beriman diatur dan dikendalikan oleh ketentuan hukum yang jelas. 

Dia tidak akan mengkhianati suami atau isterinya, karena ia takut melanggar larangan 

Allah swt. Pendek kata, kelakuan dan tindak-tanduk serta tutur katanya mempunyai 

                            
20 Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan¸ (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 

2014), h. 86 

21 Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Malang Press 

2008), h. 37 
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pedoman dan ketentuan yang pasti. Hal tersebut akan menenangkan jiwa suami atau 

istri, lain halnya dengan seorang musyrik jika ia ingin berbuat salah, pedoman dan 

pengendalian dalam jiwanya tidak ada yang absolut jika ia orang pintar, maka akan 

dengan mudah ia berdalih dan berbohong karena Allah tidak dipercayainya, hal ini 

akan membawa kepada kesengsaraan keluarga. 

Alasan ketidakharmonisan keluarga memang menjadi salah satu alasan yang 

sangat ideal untuk diterima hakim, sehingga bagi suami atau istri yang mengajukan 

gugatan sering menggunakan alasan tersebut untuk dapat diterima dan diputus cerai 

oleh hakim, padahal belum tentu semua alasan itu benar. Undang-Undang Perkawinan 

mendukung perceraian yang diajukan dengan alasan ketidakrukunan keluarga dan 

dijadikan sebagai sentral alasan gugatan perceraian, hal tersebut dapat dilihat pada 

pasal 39 poin 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami istri, olehnya itu menjadi dasar memilih judul penelitian ini. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Putusan Perceraian dengan Alasan 

Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

Tahun 2022-2023) 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam mengarahkan makna dan mendudukkan interpretasi terhadap penelitian 

tesis dengan judul “Putusan Perceraian dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tahun 2022-2023)” maka 

seyogyanya memberikan penjelasan terkait deskripsi fokus: 
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a.    Yuridis 

Analisi yuridis merupakan suatu proses penelitian dan penerjemahan hukum 

dalam konteks tertentu. Analisis ini dilakukan untuk memahami, menafsirkan dan 

menerapkan hukum dalam situasi konkret. Dalam analisi yuridis, hukum dianalisis 

dengan mempertimbangkan undang-undang, peraturan, putusan pengadilan doktrin 

hukum dan sumber-sumber hukum lainnya. Hasil dari analisis ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau membuat argumentasi hukum. Dengan 

melakukan analisis yuridis terhadap putusan perceraian, kita dapat memahami landasan 

hukum yang digunakan, mengevaluasi keabsahan dan kesesuaian putusan, serta 

memberi sudut pandang yang lebih menyeluruh terhadap masalah hukum yang terkait 

dengan perceraian. 

b. Putusan Perceraian 

Penjelasan pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi 

tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara 

gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Sudikno 

Mertokusumo bahwa putusan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim, 

sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.22 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, putusan merupakan keputusan yang 

dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang yang 

diucapkan di muka persidangan untuk memutuskan sengketa yang terjadi antara para 

pihak. Dalam penelitian ini putusan yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan 

                            
22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 1993), h. 174 
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Agama Makassar Tahun 202-2023 tentang Putusan perceraian dengan alasan 

ketidakharmonisan keluarga. 

Perceraian menurut KBBI berarti perihal bercerai antara suami isteri, kata 

“bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai 

suami isteri.”23 Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai sebuah upaya untuk 

melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan  itu sendiri.24 

Sedangkan menurut Soemiyati perceraian atau talak menurut hukum Islam mempunyai 

dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang 

dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh 

dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, 

sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.”25 

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

istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. 

Sebutan tersebut adalah lafaẓ yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang 

kemudian digunakan oleh syara’.26 Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan 

istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan 

perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari 

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

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

                            
23 Badan Litbang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 2008), h. 135 
24 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah Juz II, ( Beirut: Dar Al-Fikr 1983), h. 206 
25 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Timun Mas 

2003), h. 104 

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

1993), juz. 11, h. 175 
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yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang 

dijatuhkan oleh pihak suami.27 

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

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

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

memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya   kepada 

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

diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian 

itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian 

tersebut.28 Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian 

tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup 

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

merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang 

menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa 

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

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

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

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

memilih untuk membubarkan perkawinan. Menurut KUH Perdata Pasal 207 

                            

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

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

28 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 

1974,h.158 
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perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan 

salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam 

Undang-Undang.  

c. Ketidakharmonisan Keluarga 

Ketidakharmonisan berasal dari kata harmonis. Pengertian “harmonis” menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) 

harmoni, setia sekata, atau dengan kata “keharmonisan” mengandung arti perihal 

(keadaan) harmonis, keselarasan, dan keserasian. Dalam KBBI kata 

“ketidakharmonisan” tidak ditemukan tetapi sepadan dengan kata “disharmoni” yang 

mengandung arti kejanggalan, ketidakselarasan.29 Untuk itu ketidakharmonisan atau 

disharmoni adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga 

yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban 

peran mereka sebagaimana mestinya.30 

Istilah keluarga dalam KBBI diartikan ibu, bapak beserta anak-anaknya.31 Dalam 

arti yang sempit sebagaimana di kemukakan oleh Soekanto dipandang sebagai inti dari 

suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan 

perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-

anak.32 Sementara menurut Mulyono keluarga merupakan kesatuan/unit terkecil di 

dalam masyarakat dan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga keluarga dipandang mempunyai peranan besar dan vital dalam 

                            
29 https://kbbi.web.id/keluarga, diakses pada 3 Juli 2023 

30 Goode, W. J,  Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), h. 64 

31 https://kbbi.web.id/keluarga 

32 Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali 1998), h. 21 

https://kbbi.web.id/keluarga
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mempengaruhi seseorang anak atau anggota keluarga yang lainnya, teristimewa ketika 

anak-anak memasuki masa akil balik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang putusan perceraian akibat ketidakharmonisan keluarga 

di pengadilan agama Makassar kelas 1A Tahun 2022-2023 ? 

2. Bagaimana bentuk pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian 

dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di pengadilan agama Makassar kelas 

1A Tahun 2022-2023? 

3. Bagaimana analisis yuridis putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan 

keluarga di pengadilan agama Makassar kelas 1A Tahun 2022-2023? 

D. Kajian Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu  

Dalam penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 

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

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 

dengan judul penelis sebagai berikut: 

1. Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Sinar Grafika, 2022) 

Buku ini memberikan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum 

nasional, hukum Islam dan hukum adat. Oleh karena itu, materi dan pembahasan dalam 

buku ini lebih sistematis dan komparatif yang terintegratif serta mendalam sampai ke 

dasar filisofinya dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang 

hukum perceraian hanya sebagai bagian (bab tertentu) dari buku yang membahas 
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tentang hukum perkawinan. Selain itu, struktur buku ini pada bagian awalnya 

menguraikan pendahuluan mengenai fenomena perceraian, kemudian menjelaskan 

istilah dan pengertian perceraian menurut doktrin hukum dan undang-undang. Untuk 

memahami dasar filosofinya, buku ini juga membahas asas-asas hukum perceraian dan 

sumber-sumber hukum perceraian, baik sumber hukum material perceraian maupun 

sumber hukum formal perceraian. Selanjutnya, pada bagian tengah buku ini membahas 

bentuk-bentuk dan hikmah perceraian, serta alasan-alasan hukum perceraian, baik cerai 

talak maupun cerai gugat. Berikutnya membahas proses hukum perceraian dan 

pencatatan perceraian, yang kemudian dilanjutkan dengan membahas akibat-akibat 

hukum perceraian terhadap anak, bekas suami/istri, dan harta bersama. Pada bagian 

akhir dari buku ini membahas pengaturan hukum khusus perceraian bagi pegawai 

negeri sipil. Persamaan pada buku ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis 

adalah pada pembahasan yang diangkat, sama-sama terdapat ulasan tentang hukum 

perceraian menurut hukum nasional.  

2. Irnanda Lucky Ajisaputri, Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap 

seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar 

Pasangan Suami Istri 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan penyebab dari putusnya 

perkawinan sebagai contoh putusnya perkawinan yang disebabkan karena tidak saling 

menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri, sebagaimana yang diatur di 

dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode yang digunakan dalam 

artikel ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan 

dengan meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum 

normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum perpustakaan. Perkawinan adalah 
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salah satu peristiwa hukum dan diatur dalam hukum perkawinan yang merupakan 

bagian dari hukum perdata serta mengatur seorang laki-laki dan wanita dengan maksud 

hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan hukum yang 

ditetapkan dalam undang-undang. Perselisihan kerap terjadi di dalam rumah tangga 

sehingga menimbulkan suatu perceraian atau putusnya ikatan perkawinan, putusnya 

ikatan perkawinan karena kehendak suami atau istri atau keduanya karena 

ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum 

perkawinan yang berlaku. Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan diantara nya 

yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 

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

lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan 

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami atau istri, antara suami dan istri terus menerus terjadi 

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

rumah tangga, dan masih banyak contoh lain nya yang dapat menyebabkan putusnya 

ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa putusnya 

perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak, yang dimohonkan oleh suami, 

atau gugatan perceraian, yang diajukan oleh istri. Ketidakharmonisan keluarga adalah 

keadaan suatu keluarga yang didalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir maupun 

batin, karena berkurangnya atau tiadanya kerelaan dan keselarasan untuk hidup 
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bersama dalam kesatuan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga harus diselesaikan 

supaya keluarga tetap bahagia, sejahtera, dan mendapatkan ketenangan batin. Apabila 

keluarga sudah tidak harmonis lagi, maka sangat rawan akan terjadi perceraian. 

Indonesia sebagai negara hukum dan telah mengatur aturan perceraian dalam UU No. 

1 Tahun 1974 dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Yang seharusnya setiap 

pasangan yang ingin bercerai mengacu pada aturan yang ada tersebut. 

3. Ahmad Syahrus Sikti, Daf’u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan 

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

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

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tujuan pensyariatan hukum Islam 

(maqasid al-Syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

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

sengketa perkawinan melahirkan watak hukum yang bersifat responsif terhadap nilai 

keadilan dan kemamfaatan. Artinya semakin responsif sebuah hukum Islam terhadap 

kondisi darar dalam sengketa perkawinan maka semakin adil dan bermanfaat bagi 

pencari keadilan. 

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

asuh anak dan nafkah ‘iddah, nafkah anak serta mut’ah melahirkan watak hukum yang 

bersifat represif terhadap kondisi darar yang telah terjadi. Sedangkan penetapan-

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

pengangkatan anak dan isbat nikah melahirkan watak hukum yang bersifat preventif 

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

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

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

sebagai pasal yang sering digunakan oleh hakim dengan alasan pertengkaran terus 

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

terungkap bukan dengan alasan perceraian pertengkaran dan perselisihan terus 

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

hak asuh anak menjatuhkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang terbaik untuk 

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

Agama se-Wilayah DKI Jakarta mempertimbangkan sisi keyakinan dan spiritual orang 

tua yang akan mengasuhnya serta pertimbangan kemampuan finansial dalam 

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

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

mut’ah, Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI Jakarta menjatuhkan keputusan 

dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dengan kepatutan dan 

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

oleh hakim agar darar tidak terjadi terhadap anak. Persamaan pada buku ini dengan 

peneliti yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai 

penyelesaian sengketa perkawinan melahirkan watak hukum yang bersifat responsif 

terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan. Artinya semakin responsif sebuah hukum 

Islam terhadap kondisi darar dalam sengketa perkawinan maka semakin adil dan 

mermanfaat bagi pencari keadilan.  

4. Suci Ramadhan, Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara 

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

Pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia 

memiliki penalaran yang berbeda, sebagai hakim cenderung menggunakan penalaran 
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hukum yuridis dan sabagai hakim yang lainnya cenderung menggunakan penalaran 

hukum empiris. Padahal, pemikiran hakim dan penalaran hukum yang digunakan tentu 

akan berpengaruh terhadap hasil putusan hakim . penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis konstruksi pemikiran hakim dalam putusan perkawinan Islam yang 

berlandaskan pada nilai dan konsep hukum progresif. Temuan penelitian ini 

membuktikan bahwa hukum progresif merupakan konsep hukum yang mampu 

mengarahkan hakim dalam membangun paradigma pemikiran yang responsif dalam 

penyelesaian perkara hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

memiliki dua corak yaitu tekstual yuridis dan kontekstual empiris. Pertimbangan 

tekstual yuridis digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang telah memenuhi 

ketentuan yuridis normatif sedangkan pertimbangan kontekstual digunakan oleh hakim 

dalam memutus perkara yang memerlukan penalaran yuridis empiris. Konstruksi 

putusan hakim yang berorientasi pada hukum progresif ternyata cenderung mampu 

memberikan nilai kepastian, kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak, meskipun 

beberapa hakim masih belum menerapkan progresifitas dalam putusannya. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas konstruksi paradigma hakim dalam 

memutus perkara perkawinan yang lebih progresif. Yang membedakan dari penelitian 

ini adalah lebih berfokus kepada ketentuan hukum yang sudah ada namun dalam proses 

persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

5. Bagus Ramadi, Analisis Putusan Perceraian dengan Alasan Ketidakharmonisan 

Keluarga: Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif 

Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi (A, Empat, 2019) 

Analisi Putusan Percaraian Disebabkan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi 

terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, 
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Sosiologi, dan Ekonomi) merupakan penelitian hukum dengan menganalisis putusan 

perceraian di Pengadilan Agama Medan tahun 2017 dalam perspektif psikologi dan 

sosiologi keluarga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa faktor 

penyebab ketidakharmonisan keluarga dalam putusan perceraian Pengadilan Agama 

Medan Tahun 2017, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian 

dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan dan apakah 

di dalam putusan Pengadilan Agama Medan, hakim mempertimbangkan faktor 

psikologi, sosiologi dan ekonomi sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitic sebagai prosedur 

penyelesaian masalah dengan menggambarkan dan menganalisis subjek dan objek 

penelitian yang berhubungan dengan fakta, masalah dan fenomena yang terjadi. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Medan 

tahun 2017 tentang perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku 

fikih, buku psikologi dan sosiologi, dan sumber data sekunder berupa buku-buku dan 

jurnal yang dianggap relevan dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi, namun 

ketiga faktor ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

perceraian, hakim hanya melihat ketiga faktor ini sebagai bukti perkawinan tersebut 

telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga hakim dapat mengabulkan 

gugatan perceraian. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 

38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, dan No. 285/K/AG/2000 yang menjelaskan hakim 



24 

 

 

 

tidak perlu melihat apa dan siapa pemicu perselisihan tetapi yang perlu dilihat apakah 

perkawinan masih bisa didamaikan lagi atau tidak. 

6. Sudirman L, Perdamaian Perkara Perceraian Perpektif Undang-undang dan 

Maqasid (IAIN Parepare Nusantara Press, 2009) 

Masalah perceraian merupakan masalah yang cukup kompleks. Keluarga yang 

mempunyai masalah cenderung merahasiakan masalah-masalah yang dihadapi 

keluarganya dan berupaya memecahkannya sendiri. Pembinaan kehidupan keluarga, 

penasehatan calon pengantin dan penasehatan keluarga yang bermasalah pada 

hakikatnya adalah kegiatan pendidikan yang merubah kondisi yang kurang baik kepada 

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

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

dihindari, oleh karena itu Islam memandang perceraian harus diperketat dan 

merupakan pintu darurat yang hanya ditempu jika sudah tidak ada pemacahan lagi. Di 

dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat 

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

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

permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga 

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

menempu jalan perdamaian. Makna perdamaian dalam sengketa perceraian 

mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami 

istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan rumah tangga yang dapat 

diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Lembaga peradilan menjadi pusat perhatian dalam 

menyelesaikan persoalan tersebut. Para ahli hukum memberikan pengertian yang 
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bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan 

suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi 

tegaknya hukum dan keadilan. Persoalan perselisihan dalam rumah tangga kadang 

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

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

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

terbaik akan kelangsungan kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan perdamaian 

perkara perceraian yang selama ini telah dibangun bersama. Selain itu, konflik atau 

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

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

mendapatkannya. Untuk itulah upaya perdamaian para pihak yang berperkara 

dilakukan pada tiap tahap persidangan. 

7. Mutia Wulandari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan 

Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjodohan: Studi Putusan 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk (A, Empat, 

2023) 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/ Pa.Tnk, 

Pemohon berumur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Dan Termohon berumur 49 tahun, Agama 

Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota 

Bandar Lampung. Perkara ini sudah diadili oleh para hakim Pengadilan Agama 

Tanjung Karang. Pada putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk berisi permohonan 

cerai talak yang disebabkan karena perjodohan oleh orang tua. Berdasarkan uraian di 

atas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim 
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dalam putusan nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian dengan alasan 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjodohan dan bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang 

perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjodohan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan 

perkara nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian dengan alasan 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjodohan dan untuk mengetahui 

tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang 

perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjodohan. 

Jenis penelitian ini merupakan Library Research (Penelitian Pustaka), dalam hal ini 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan). Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber 

dari putusan perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisa data 

yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Setelah dianalisis ternyata unsur 

alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang damai yang 

penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan 

dalam al-Qur’an Surat ar-Rum : 21, telah tidak terwujud. Sesuai Pasal 19 huruf (f) PP 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 

ayat 2 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat 

dikabulkan dengan verstek, telah terpenuhi karenanya talak Pemohon terhadap 
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Pemohon dapat dijatuhkan. Selanjutnya dilihat dari perspektif hukum Islam Putusan 

hakim pada perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk sudah tepat karena pihak 

Termohon yaitu istri tidak taat kepada suaminya, dan tidak menjalankan hak dan 

kewajibannya selama berumah tangga. Dalam Islam tidak boleh melangsungkan 

pernikahan dengan paksaan, karena akan memunculkan kemudharatan yang ada. 

Karena dengan adanya pernikahan yang tidak didasari dengan cinta atau dijodohkan 

berujung tidak baik maka sebaiknya ditinggalkan atau diceraikan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tinjuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis latar belakang putusan perceraian akibat ketidakharmonisan 

keluarga di pengadilan agama Makassar kelas 1A Tahun 2022-2023 

b. Untuk menelaah bentuk pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian 

dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di pengadilan agama Makassar 1A 

Tahun 2022-2023 

c. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan perceraian dengan alasan 

ketidakharmonisan keluarga di pengadilan agama Makassar kelas 1A Tahun 2022-

2023 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berperan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

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

dari aspek pengembangan teoritis dan pengembangan praktis. 

a. Pengembangan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan arah maupun pondasi baru 

dalam desain keilmuan maupun pengembangan keilmuan terkait dasar pertimbangan 
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hakim dalam putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga (studi 

putusan  pengadilan agama Makassar Kelas 1A Tahun 2022-2023) 

 

b. Pengembangan praktis 

Penelitian ini umumnya dijadikan sebagai buah pemikiran yang dapat 

diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi hakim khususnya 

dalam mengaktualisasikan putusan perkara-perkara perceraian di pengadilan agama.
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  BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perceraian 

1 Makna Perceraian 

Menurut Sudarsono perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak 

yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, 

mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi 

anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang 

tua. 

Menurut Amir Syarifuddin perceraian berarti putusnya perkawinan atau 

berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa 

yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal 

ini terdapat 4 (empat) kemungkinan Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri 

melalui kematian, Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talaq, Putusnya 

perkawinan atas kehendak istri disebut khulu, Putusnya perkawinan atas kehendak 

hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.33 

Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi 

karena beberapa sebab yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang.34 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan dalam bab V tentang tata 

cara perceraian pasal 18 menyatakan: “Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu 

                            
33 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 197 

34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, pasal 28  
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dinyatakan di depan sidang pengadilan“.35 Emery mendefinisikan perceraian 

merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan 

atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan oleh tidak 

terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak. 

Menurut Subekti mengartikan “perceraian sebagai penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”36 Sejalan 

dengan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti, menurut Simanjuntak, “perceraian 

adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas 

tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.”37 

Menurut Nakamaru perceraian merupakan suatu hal yang paling menyakitkan 

dimana pasanga suami istri yang membangun rumah tangga harus berakhir. 

Berakhirnya hubungan pernikahan dapat disebabkan berbagai macam hal. Namun 

adanya perceraian ini tidak menutup kemungkinan sebuah pasangan membuka jalan 

bagi kehidupan yang baru.  

2 Perceraian Dalam Islam 

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

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

pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaẓ yang sudah dipergunakan pada masa 

jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.38 Dalam istilah fikih perceraian 

                            
35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawianan 
36 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23 

37 Simanjuntak,  Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h.  

53 
38 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Imam, 

1993), juz. 11, h. 175 
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dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talak berarti membuka ikatan atau 

membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan 

kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan 

khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh 

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

yang dijatuhkan oleh pihak suami.39 Dalam al-Qur’an surah al-baqarah ayat 229 

disebutkan: 

آَ اَمِمَّ َت أ خَُذوُ  َا ن  َل كُم  َي حِلُّ لَ  س انٍََۗو  َباِِح  رِي حٌَ  َت س  فٍَا وَ  ع رُو  َبمِ 
س اكٌ  تٰنََِۖف اِم  رَّ قَُم  ا لطَّلا 

َ َجُن اح  ََِۙف لا  الَّه دَ  اَحُدوُ  َيقُِي م  َا لََّ َخِف تمُ  ََِۗف اِن  الَّه دَ  اَحُدوُ  َيقُِي مَ  اف آَا لََّ َيَّخ  َٓا ن  ـًٔاَالََِّ ي  َش  هنَُّ اٰت ي تمُُو 

َهمَُُ ىِٕك 
ٰۤ
ََِف اوُلٰ الَّه دَ  حُدوُ  َيَّت ع دََّ ن  م  ه اَوۚ  ََت ع ت دوُ  َِف لا  دَُالَّه َحُدوُ  َبهََِٖۗتِل ك  اَاف ت د ت  اَفيِ م  ل ي هِم  ع 

نَ   الظهلِمُو 

Terjemahnya: 

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan 

dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil 

kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya 

(suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum 

Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh 

istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah 

orang-orang zalim”. 

                            

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

(Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), h. 103 
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Putusnya perkahwinan antara suami istri biasa dikenal dengan istilah 

“perceraian”. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa yaitu “pisah” 

atau “talaq”.40 Sedangkan perceraian dalam fiqh disebut “talak” atau “firqah”.41 Talak 

artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan firqah berarti 

bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-

ahli fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.42 

Perkataan “talak” dan “firqah” dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum 

dan arti yang khusus. Arti yang umum yaitu sagala macam bentuk perceraian yang 

dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim dan perceraian yang jatuh 

dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari 

suami atau istri, arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. 

Perceraian menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah 

mendefinisikan perceraian: 

جَِيَ ة43َِ وَ  َق َةََِالزََّ اءََُالَ ع َلا  اَِنَ هَ  اجََِوَ  وَ  ابَِطَ ةََِالزََّ َرَ   حَِلَُّ

Maksudnya: 

“Melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan”. 

Menurut Abu Zakariah al-Anshari, bahwa perceraian adalah : 

وِه44َِ ن ح  َقَِو  َع ق دَِالن ِك احَِبلِ ف ظَِالطَّلا   حِلَّ

                            
40 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet. Pertama, h. 

163. 
41 Ahmad Syaibi, Kamus An-Nur (Surabaya: HalimJaya , 2002), h.186. 
42 Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan(Jakarta: Bulan Bintang, 

1987), Cet. Ke-2, h. 144. 
43 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah(al-Qahirah: Dar al-Fath Li’Ilmi al-Arobi, 1997), Jilid. 2, h. 206. 
44 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet ke-3 h. 192 
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Maksudnya: 

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya” 

Menurut Wahbah Zuhaili perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan 

dengan lafal talak atau yang semakna dengannya, atau mengangkat ikatan pernikahan 

secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang di khususkan.45 

Ada juga yang memberikan pengertian bahwa perceraian merupakan putusnya 

perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga.46 Dari pengertian di atas 

dapat difahami bahwa perceraian adalah melepaskan atau putusnya ikatan perkawinan 

yang telah diikat dengan ijab qabul. 

Dalam hukum Islam talak hanyalah salah satu bentuk yang dapat menyebabkan 

putusnya perkawinan. Jadi, dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya merupakan cara 

untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syarat  bahwa talak 

itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya.47 

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

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

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

memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang 

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

maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu 

merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.48  

                            
45 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h. 318 
46 R. Abdul Djamil, SH. Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam Dan Asas-Asas Hukum Islam 

II) (Jakarta: Mandar Maju, 1990), Cet. Pertama, h. 94. 
47 M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 

40 

48 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, 

h.158 



34 

 

 

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa 

adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama 

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

akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar 

perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak 

sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah 

perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, 

walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, 

tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk 

membubarkan perkawinan. 

b.    Rukun dan Syarat Perceraian 

 Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terujudnya 

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

pendapat di kalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip 

oleh Husni Syams. 

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

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

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

kecil. 

b) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja 

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

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

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

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

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

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

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

orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum. 

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

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

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

saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan 

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

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

dianggap memenuhi rukun kedua, ini apabila suami tersebut menyerahkan (al- 

fawiḑ) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Jadi dalam pandangan ulama 

Syafi'iyyah, lafal atau sighah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat 

terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang şarih atau kinayah , isyarat bagi orang 

yang bisu baik dengan isyarat yang şarih maupun kinayah, ataupun melalui 

penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada 

isterinya. 

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

Syafi'iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya 

kesengajaan, yaitu: a) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya 

bernama Țariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Țaliq (wahai yang 
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ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh 

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

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

tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur 

paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan 

yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan 

lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relatif seperti dikurung atau tidak diberi 

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

seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk taşaruf. 

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

kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota 

tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun 

apabila suami tersebut menyandarkan kepada faḑalat tubuhnya seperti air liur, air 



37 

 

 

susu atau air mani, maka talaknya tidak sah. 

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

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

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

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

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

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

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

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

wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.49 Karena itu, dapat dipahami 

bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan 

ulama. 

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang 

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

dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana 

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

telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan 

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

diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.50 

c.  Akibat Hukum Perceraian 

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

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

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

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

al- Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 264 
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 Akibat hukum perceraian dalam hal tanggung jawab orang tua yang telah 

bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 

terhadap pemeliharaan anak, terhadap harta bersama dan terhadap nafkah/biaya isteri 

dan anak. Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di 

bawah umur maka terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak 

mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu., 

kemudian untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk 

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, selanjutnya apabila pemegang hadhanah 

ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya 

nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 

pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai 

hak hadhanah pula serta semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan 

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan 

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Oleh karena itu agama islam sendiri tidak 

mengindahkan namanya sebuah perceraian karena begitu besar dampak negatif yang 

dihasilkan dikemudian hari. 

3. Perceraian Dalam Perundang-Undangan 

 Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 18 Tahun 1974, ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara 
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kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

berlaku sejak berlangsungnya perkawinan". 

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena tiga 

hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan 

pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 

1975 menggunakan istilah dengan cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian 

karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 

menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak 

dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang 

pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam 

istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang 

terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian 

akibat putusan pengadilan. 

Pada beberapa kelemahan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur 

sedemikian rupa dalam pasal-pasalnya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik 

terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-

pasal Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas dimaksud antara lain, asas suka dibatasi 

dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, 

dan asas keharusan pencatatn perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman 

bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan 

perceraian.51  

                            
51 Muhammad, A. K. Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 68-69 
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Oleh karena itu, tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang 

atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan 

setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 1975). Apabila 

usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu 

terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai 

gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Hakim yang 

beragama Islam akan mendapat murka Allah apabila ia mempermudah perceraian, 

sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah (Hakim, 2000: 167). Selain Undangundang 

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan 

lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai 

pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu: 52 

a. Kalau Talak, ialah perceraian atas kehendak suami isteri yang diikrarkan oleh 

suami di depan sidang Pengadilan Agama. 

 b. Kalau cerai, ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama 

atas rafa/pengaduan si isteri yang ditinggalkan oleh suaminya dan sebagainya”. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan yang ditetapkan untuk thalaq adalah 

aturan bagus dan mulia yang jikalau diikuti, maka akan baiklah semuanya, karena dia 

tidak mewajibkan suami untuk menetap bersama istrinya apabila terjadi pertengkaran 

hebat disebabkan perbuatan keduannya dan tidak menjadikan masalah perceraian 

                            
52 Anwar, M. Fiqih Islam “Muamalah, Munakahat, Faro’id & Jinayah” (Hukum Perdata & 

Pidana Islam Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya), (Bandung: Al Ma’arif Percetakan Offset, 1988), h. 

174 
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sesuatu yang mudah tanpa tanggungan.53 Dalam penulisan ini, penulis menggambarkan 

terhadap hakikat perceraian yang sesungguhnya yang sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam di Indonesia. Kebahagiaan rumah tangga yang selama perkawinannya rukun dan 

damai selama ini, kemudian setelah muncul masalah dan tidak diselesaikan dengan 

tuntas melalui jalur hukum yang idealnya. Sebab para pihak, baik pihak suami atau istri 

memandang sesuatu masalah itu tidak perlu melibatkan institusi pengadilan dan tidak 

memproses melalui jalur aturan Perundang-undangan yang ada. Akhirnya, dikemudian 

hari akan berakibat fatal dalam kehidupan masing-masing akan menimbulkan 

penyesalan yang signifikan.54 

Selain rumusan hukum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 

sampai Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-

sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 

KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya 

Perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-

undang Perkawinan yang sesuai dengan konsern KHI, yaitu untuk orang Islam : 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.55 

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan 

                            
53 Bek, S. M. K. Sejarah Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 99-100 
54Jurnal  Siregar, R. S. Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-

Undangan. Fitrah, 1 (1), 2015, h. 167-168 
55 Ali, Z. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2007), h. 74 
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perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau 

alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan 

ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:  

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

sebagainya yang sukar di sembuhkan.  

b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.  

c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat selama perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang 

membahaya kan pihak lain. 

 e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.  

f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

g. Suami melanggar ta’lik talak.  

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga.56 

Seperti diketahui bahwa, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan 

kuat serta mempunyai tujuan persatuan bukan perpisahan. Diperbolehkan talak 

hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain 

                            
56 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57. 



43 

 

 

talak.57 Untuk itu, talak merupakan penyelesaian akhir dari sengketa perkawinan 

bukan solusi utama dalam menyelesaikan masalah. Ada tahapan-tahapan yang harus 

dilalui dengan proses mediasi, baik mediasi antara suami istri maupun mediasi 

antarpihak keluarga. Dengan demikian, pendekatan kekeluargaan sangat penting untuk 

mencegah terjadinya talak. Melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan 

hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan. Berakhirnya perkawinan 

merupakan konsekuensi dari perceraian yang terjadi, hal ini akan berimbas bukan 

hanya kepada hubungan antara suami istri tetapi juga berpengaruh kepada anak-anak. 

Dampak dari perceraian ini harus dijadikan perhatian serius dan menjadi pertimbangan 

penting bagi suami istri saat akan bercerai. 

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, diatur dalam 

pasal-pasal berikut: Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 

kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Pasal 39 poin (1) menyebutkan 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan 

perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun 

sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam 

peraturan perundangundangan sendiri. Selanjutnya, pasal 40 poin (1) menyebutkan 

bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) Tata cara mengajukan 

gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang- undangan tersendiri.58  

                            

57 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.15. 

58 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 158 
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Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai 

perceraian telah jelas di atur secara rinci di dalam ketentuan baik di dalam Undang-

undang maupun dalam bentuk Instruksi Presiden Tahun 1991 yang berupa Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Dari peraturanperaturan tersebut dapat diambil simpulan 

bahwasannya proses perceraian antara suami dan istri ketika dihadapkan suatu 

persoalan rumah tangga harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama khusus 

untuk orang-orang yang beragama Islam. 

B. Tinjauan Umum Tentang Ketidakharmonisan Keluarga 

1. Makna Ketidakharmonisan Keluarga 

Ketidakharmonisan adalah keadaan yang tidak sinergis antara suami isteri dan 

tidak terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, 

saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga tidak dapat 

maksimal menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta tidak 

dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.59 Dalam 

sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan 

tersebut masalah sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk 

menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia 

dan terciptanya keharmonisan.60 

Sedangkan harmonis adalah kondisi setia sekata diantara anggota keluarga. 

Keharmonisan akan terwujud jika di dalamnya ada sikap saling menghargai dan 

menyayangi antar anggota keluarga. Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis) 

                            
59 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), h. 613. 

 
60 Arthur S. Reber, Emily S. Reber, Kamus Psikologi, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

h. 937-938. 
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keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud di sini 

adalah keharmonisan yang terdapat di dalam pasangan suami-isteri yaitu adanya 

keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka. Pernikahan yang harmonis adalah 

pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya dan saling menghargai 

demi menjalani hidup dengan cita-cita dan konsep yang sama.61 

Menurut Andarus Darahim memberikan pengertian ketidakharmonis keluarga 

yaitu keluarga yang hidup tidak penuh suasana saling pengertian dan tidak ada toleransi 

satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena 

tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau 

dipilihkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam 

menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan 

semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk 

membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan 

pasangan hidupnya.62 

Perkawinan yang harmonis dapat dikenali dengan beberapa faktor yaitu adanya 

perhatian terhadap seluruh anggota keluarga, mengetahui setiap perubahan di dalam 

keluarga dan perubahan anggota keluarga, adanya pengenalan diri setiap anggota 

keluarga, saling pengertian, sikap menerima anggota keluarga yang satu terhadap 

kelemahan, kekurangan dan kelebihan anggota keluarga lainnya, meningkatkan usaha 

dan mengembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal, serta dapat saling 

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar 

                            
61 S Astuti, Perbedaan keharmonisan perkawinan ditinjau dari komunikasi interpersonal dan 

kepuasan hubungan seksual pada pria dan wanita. (Malang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas 

Merdeka, 2006), h, 24. 
62 Andarus Darahim, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, ( Jakarta: GH 

Publishing, 2015), h. 42 
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keluarga.63 Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga utuh dan 

interaksi diantara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan 

baik, artinya hubungan psikologi diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh 

semua anggota keluarga. Struktur keluarga sudah tidak utuh lagi di sebabkan oleh 

kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian maka bisa jadi keluarga tidak 

harmonis lagi. Istilah saat ini disebut broken home, namun tidak semua broken home 

tidak harmonis. 

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental di masyarakat. 

Terdapat bermacam-macam definisi tentang keluarga. Pada umumnya keluarga 

harmoni dipahami sebagai keluarga yang tentram, dengan suami yang baik dan 

bertanggungjawab dan istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang 

berbakti.64 Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama 

dewasa, saling percaya dan saling menghargai demi menjalani hidup dengan cita-cita 

dan konsep yang sama. 

Menurut Hawari mengemukakan aspek-aspek perkawinan harmonis yaitu 

menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, menyediakan waktu bersama dalam 

keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai 

antar sesame anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya 

hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.65 Dalam hal ini pembinaan 

merupakan pemberian layanan bimbingan keluarga sakinah (harmonis) bagi calon 

pengantin dan keluarga sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. 

                            
63 Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jogjakarta: UII Press, 2001) h, 67. 
64 Nurcholis Madjid, Eksiklopedi Islam untuk Remaja, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 

h. 88. 
65. Maria U, Peran persepsi keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap kecenderungan 

kenakalan remaja (Yogyakarta: Tesis. Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 2007), 

h. 55. 
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Agar terciptanya keluarga yang harmonis, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman 

yang mendalam dari masing-masing anggota keluarga mengenai keharmonis-an 

keluarga, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. 

Ketidakharmonisan berasal dari kata harmonis. Pengertian “harmonis” menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) 

harmoni, setia sekata, atau dengan kata “keharmonisan” mengandung arti perihal 

(keadaan) harmonis, keselarasan, dan keserasian. Dalam KBBI kata 

“ketidakharmonisan” tidak ditemukan tetapi sepadan dengan kata “disharmoni” yang 

mengandung arti kejanggalan, ketidakselarasan.66 Untuk itu ketidakharmonisan atau 

disharmoni adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga 

yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban 

peran mereka sebagaimana mestinya.67 

Istilah keluarga dalam KBBI diartikan ibu, bapak beserta anak-anaknya.68 

Dalam arti yang sempit sebagaimana di kemukakan oleh Soekanto dipandang sebagai 

inti dari suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk 

berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri 

(ibu) dan anak-anak.69 Sementara menurut Mulyono keluarga merupakan kesatuan/unit 

terkecil di dalam masyarakat dan menempati posisi yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga keluarga dipandang mempunyai peranan besar dan 

vital dalam mempengaruhi seseorang anak atau anggota keluarga yang lainnya, 

teristimewa ketika anak-anak memasuki masa akil balik. Menurut ahli psikologi 

                            
66 https://kbbi.web.id/keluarga, diakses pada 3 Juli 2023 
67 Goode, W. J,  Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Bumi Aksara 1991), h. 64 
68 https://kbbi.web.id/keluarga 
69 Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali 1998), h. 21 

https://kbbi.web.id/keluarga
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keluarga Murray Bowen, ketidakharmonisan keluarga terjadi ketika ada kegangan dan 

gangguan dalam pola interaksi keluarga yang mempengaruhi keseimbangan emosional 

anggota keluarga. 

Robert Levenson, seorang psikolog yang mengkaji dinamika keluarga, 

menganggap ketidakharmonisan keluarga sebagai ketidakmampuan anggota keluarga 

untuk beradaptasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang mempromosikan 

kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. 

2. Kedudukan Keluarga Dalam Islam 

Dalam pandangan Islam keluarga memiliki peran dan kedudukan yang sangat 

tinggi dalam menciptakan kehidupan yang ideal, baik bagi individu maupun 

sosial masyarakat. Keluarga yang baik akan mengantarkan kehidupan yang sempurna 

bagi seseorang, masyarakat dan bangsa. Dan sebaliknya keluarga yang buruk akan 

membawa seseorang, masyarakat dan bangsa ke arah kehancuran. Karena itu setiap 

muslim harus memberikan perhatian khusus terhadap urusan keluarga. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal 

ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Jika Islam telah memperbaiki hati, mengatur waktu, membersihkan harta-harta, 

maka dia juga memperhatikan masalah rumah tangga, dan meletakkan tata aturannya 

yang menjamin kebahagiaan hidup keluarga. Islam datang untuk mendorong kaum 

muslim agar membina kehidupan yang tentram, mencintai anggota keluarga. Rumah 

juga sebagai tempat yang damai dan aman, tempat para istri, anak-anak ibu serta bapak, 
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tempat ketentraman dan tempat peristirahatan setelah bekerja.70 Keluarga merupakan 

sebuah pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam Islam. Masyarakat terbentuk 

dari unit-unit yang lebih kecil dan keluarga merupakan unit yang paling kuno dan alami 

serta titik diawalinya kehidupan manusia. Keluarga adalah pusat perkumpulan dan 

poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan 

emosional. Unit ini ibarat landasan sebuah komunitas dan ketahanannya akan 

mendorong ketangguhan sebuah masyarakat. 

Keluarga memiliki peran fundamental dalam menjaga bangsa-bangsa dari 

dekadensi dan kehancuran. Karena itu, undang-undang juga harus disusun untuk 

mempermudah terbentuknya keluarga, memelihara kesuciannya, dan memperkuat 

hubungan kekeluargaan berdasarkan hak-hak dan etika Islam. Dari segi psikologi, 

keluarga juga punya peranan penting dalam meredam emosi, mencegah depresi, dan 

memberi dampak-dampak psikis lain bagi seseorang. Anak-anak yang kehilangan 

orang tuanya akan larut dalam kesedihan, diliputi rasa takut, bersikap emosi, dan 

kehilangan rasa tenang. Dari sini terlihat kontribusi positif keluarga dalam menjaga 

kesehatan mental dan memberi ketahanan terhadap tekanan-tekanan jiwa dan depresi. 

Membangun keluarga merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap 

pasangan yang diawali dengan pernikahan. Pernikahan adalah hal mendasar dalam 

membentuk sebuah keluarga Islami. Tanpa pernikahan, mustahil sebuah keluarga akan 

mencapai kebahagiaan-kebahagiaan yang dijanjikan Islam. Nabi Muhammad Saw 

sebagai utusan Allah Swt yang menyebarkan agama Islam di bumi ini, memuji institusi 

keluarga sebagai bagian dari sunah beliau. Dengan demikian, sebuah pernikahan harus 

                            
70 Al-Banna, H. Fiqih Waqai. (Jakarta: Kafila Press.  2000), h. 71 
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betul-betul direncanakan dengan baik dan matang. Termasuk dalam hal ini adalah 

pemilihan pasangan hidup, yang bukan hanya sekedar atas pertimbangan 

kecantikan/ketampanan atau pekerjaan dan status sosial ekonominya, tetapi juga agama 

dan kualitas keluarga tersebut. 

Keluarga sebagai poros pencipta ketenangan dan kasih sayang, memiliki tempat 

istimewa dalam Islam. Orang tua dan keluarga punya peran dominan dalam rumah 

tangga untuk memberi bimbingan dan petunjuk kepada putra-putrinya. Problema 

keluarga mendapat perhatian berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti, sosiologi, 

psikologi, kriminologi dan ilmu pendidikan. 

3. Bentuk-Bentuk Ketidakharmonisan Dalam Keluarga 

Ketidakharmonisan keluarga adalah suatu kondisi yang dialami oleh suatu 

keluarga yang mana didalam keluarga tersebut fungsi dan perannya tidak berjalan 

dengan baik sehingga gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga 

yang dapat menimbulkan permasalahan didalam keluarga tersebut. Kegagalan peran 

yang dialami keluarga tersebut dapat menghambat pencapain kemandirian pada remaja 

yang mana diatas telah dijelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam 

pencapaian kemandirian remaja. Kemandirian remaja sangat penting untuk 

diperhatikan oleh setiap orang tua sebagai bekal remaja menuju fase dewasa. Remaja 

yang memilki sikap mandiri akan cenderung memiliki kepribadian yang positif hal ini 

sesuai dengan identifikasi ciri dari kemandirian yaitu mampu siap menghadapi 

persaingan untuk mensejahterakan dirinya, memiliki keyakinan dapat menyelesaikan 

tugas, dapat bertanggung jawab dan dapat mengambil keputusan sendiri untuk 

menghadapi masalah. 



51 

 

 

Kedekatan orangtua dengan remaja memiliki hubungan terhadap kemandirian 

remaja, yang mana aspek utama dalam membentuk kemandirian remaja ada pada pada 

aspek komunikasi. Hal tersebut menjadi salah satu potensi menggagalkan harapan 

remaja mendapatkan pendidikan kemandirian dari orang tua yang tidak harmonis 

dalam menunjang remaja memiliki sikap mandiri sesuai usianya salah satu indikasi 

ketidakharmonisan keluarga adalah persoalan komunikasi yang tidak baik.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan 

mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian 

menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

perceraian adalah sebagai berikut: a) Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya 

terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya 

kedekatan emosional dengan anak dan pasangan. b) Masalah keuangan yang tidak 

mencukupi untuk kebutuhan keluarga. c) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. 

d) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan. e) 

Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain. f) Ketidakcocokan dalam masalah 

hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa 

memberikan kepuasan. g) Sering mabuk. h) Adanya keterlibatan atau campur tangan 

dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya. i) Seringnya muncul kecurigaan, 

kecemburuan serta ketidak-percayaan dari pasangannya. j) Berkurangnya perasaan 

cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara 

pasangan. k) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya 

sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu ”menguasai”.71 

 

                            
71 Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluaarga, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), h. 153-155 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun kajiannya adalah 

menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran sistematis 

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

menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel 

yang ditelit. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, 

menganalisa dan menginpretasikan keadaan yang ada dengan sebearnya, artinya 

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

telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan 

data-data konkrit tentang analisi yuridis putusan perceraian dengan alasan 

ketidakharmonisan keluarga. 

2. Lokasi Penelitian 

Pengadila Agama Kelas 1A Makassar dipilih sebagai objek penelitian karena  

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

menangani masalah perkawinan dan perceraian sebagai Lembaga pemerintah, 

mengayomi dan melaksanakan pengumpulan data untuk bisa memberikan putusan 

yang adil demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam aktivitas penelitian 
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untuk menghubungkan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk 

kemudian mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi 

Arikunto juga dalam bukunya menuliskan bahwa walaupun masalah penelitiannya 

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

atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.72 

1. Pendekatan teologis normatif Syar’i 

Konsepsional pendekatan teologis normatif merupakan aplikasi studi Islam 

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

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

konteks pemaknaannya pada seluruh pemikiran keagamaan hasil kreasi interpretasi 

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

keagamaan karya ulama, tokoh agama umumnya dan bahkan dianggap sebagai 

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

bahwa pendekatan teologis normatif adalah studi tentang aspek doktrinal normatif 

Islam yang menggunakan kerangka dasar disiplin ilmu ketuhanan atau teologi.73 Oleh 

karena itu, pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan 

hukum yang bersumber pada al-Qur’an dan hadis terhadap masalah dan dikhusukan 

dalam penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dengan 

Alasan Ketidakharmonisan Keluarga. 

2. Pendekatan yuridis normatif syar’i 

                            

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

Cipta, 2010), h. 108. 

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

Mandiri, 2020) h , 51. 
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Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang menelaah kaidah- 

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

yang dibahas. Pedekatan tersebut diproyeksikan untuk menghimpun berbagai macam 

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

permasalahan.74 Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif 

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

posistif atau usaha penemuan hukum incroncreto yang sesuai untuk diterapkan guna 

penyelesaian suatu perkara tertentu.75 Untuk itu, pendekatan ini mendasar pada bahan 

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

undangan yang relevan atau mendukung kajian Analisis Yuridis terhadap Putusan 

Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A). 

C.   Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat diperolehnya suatu informasi atau data. Terdapat 

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

sekunder (secondary data sources).76 

1. Data primer (primary data) 

Data primer adalah data yang secara langung diperoleh dan dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab berbagai masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

                            

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

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

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

76.Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitaif (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.168. 
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melalui metode pengumpulan data berupa wawancara (interview). 

2. Data sekunder (primary data) 

Data sekunder adalah struktur data yang secara historis mengenai variabel yang 

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

dua jenis: 

1) Data sekunder internal (internal secondary data) yaitu berupa data yang 

dikumpulkan oleh perusahaan secara individual untuk tujuan akunting, laporan dan 

lain-lain; 

2) Data Sekunder eksternal (eksternal secondary data) yaitu data yang dikumpulkan 

oleh lembaga eksternal seperti pemerintah atau pihak lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

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

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

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek 

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

yang berlangsung dalam konteks eksperimental maupun dalam konteks alamiah. 

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Menurut 

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

selalu terlibat dalam proses mengamati.77 Pada praktiknya, peneliti memakai 

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

                            

77 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, h. 143. 
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mengetahui bahwa sedang diamati. Adapun beberapa alasan pengamatan (observasi) 

dijadikan sebagai cara pengumpulan data, yaitu: a) Didasarkan atas pengamatan 

langsung; b) Kemungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya; c) Bisa menghindari 

kekeliruan yang bias karena kurang mampu mengingat data hasil wawancara; d) 

Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit; dan e) Dalam 

kondisi tertentu, dimana teknik lain tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi 

alat yang sangat bermanfaat.78 Dalam hal ini peneliti mengamati Putusan Perceraian 

Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A Tahun 2022-2023) 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau lebih mendalam melalui 

informannya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) mendasarkan 

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

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi menerangkan bahwa anggapan 

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

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

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

c) Bahwa interpretasi subyek tentang pertayaan-pertayaan yang diajukan oleh peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.79 

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

Grafindo Persada, 2013), h. 62. 

79 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 138 
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Dalam prakteknya jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara mendalam 

atau dinamakan wawancara etnografi atau wawancara kualitatif. Wawancara tersebut 

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

memiliki beban psikologis. Wawancara mendalam dipilih untuk memperoleh 

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

untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para 

pribadi, peritiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan  

bentuk keterlibatan, dan sebagainya.80 Pada prinsipnya alur pertanyaan melalui 

wawancara mendalam menggunakan pedoman atau bahkan tanpa adanya pedoman. 

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

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

mendalam pada pihak-pihak terkait dalam cerai talak seperti pemohon (suami), istri 

(termohon), hakim, panitera dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi seperti surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan 

lain sebagainya.81 Dokumentasi digunakan oleh peneliti pada dasarnya dilakukan untuk 

membantu dalam mengumpulkan data-data utama (primer) dalam melakukan 

                            
80.Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Sukoharjo: lppm.univetbantara, 2014), h. 125. 

81.Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif), h. 70. 
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penelitian. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian sebagaimana penelitian kualitatif, menghendaki 

peneliti bertindak sebagai instrumen utama, karena ciri-ciri umum manusia sebagai 

instrumen mencakup:  

1) Manusia mempunyai kepekaan dan bereaksi terhadap stimulus lingkungan yang 

dianggap bermakna maupun tidak bermakna artinya memiliki sikap responsif 

terhadap lingkungan;  

2) Dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan mengumpulkan data;  

3) Menekankan keutuhan secara keseluruhan, maksudnya peneliti sebagai instrumen 

tentu memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya untuk melihat dan merasakan 

yang ada; dan  

4) Mendasarkan diri terhadap perluasan pengetahuan yaitu peneliti sebagai instrumen 

dibekali berbagai macam metode untuk mendapatkan data yang akurat. 

Selanjutnya, peneliti sebagai instrument utama menambahkan instrumen yang 

dapat menunjang proses penelitian meliputi:82 a) Daftar observasi (check list 

observation) yaitu sejumlah daftar aktivitas penelitian yang hendak dilakukan dalam 

proses pengamatan atau observasi; b) Pedoman wawancara yaitu kumpulan pertanyaan 

yang terdaftar secara sistematis yang tentunya diarahkan pada sebuah tanggapan atau 

respon balik dari seorang atau sekelompok responden; serta 3) Media Handphone atau 

                            
82
 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 61 
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alat tulis yang diaplikasi dalam menyimpan atau proses mengumpulkan data dari 

berbagai bagian-bagian (catatan-catatan) yang kemudian diolah dan dianalisis secara 

runut. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik pengelolaan data 

Teknik pengelolaan data adalah suatu cara yang dapat diaplikasikan untuk 

mengolah data penelitian dengan tujuan memperoleh informasi keilmuan yang utuh 

dan valid. Dengan demikian, teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 1) Editing, editing merupakan tindakan awal pengelolaan data melaui proses 

identifikasi kembali tulisan yang melingkupi kejelasan makna dan relevansi 

keseragaman data. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul siap untuk ketahap selanjutnya. Hal utama yang perlu diperhatikan yaitu 

ketidak rapian penyusunan yang menyebabkan salah tafsir dan menggangu kelayakan 

data. Maka demikian, melalui tahap pemeriksaan data (editing) diharapkan peneliti 

dapat meningkatkan kualitas data yang hendak diolah atau dianalisis terutama 

memenuhi syarat dan standar ilmiah.83; dan 2) Verifying, verifying merupakan proses 

pemeriksaan kebenaran informasi atau data yang diperoleh. Teknik verifying dilakukan 

agar validitas data dapat diakui dan dipakai dalam penelitian.84 Dengan demikian, 

mengkonfirmasi ulang kembali data yang dihasilkan melalui penelaan kepustakaan 

menjadi kunci dari teknik verifying dalam hal ini menjamin data benar-benar valid. 

2. Analisis data 

                            
83 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan,  h.56 
84 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 

104-105 
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Proses analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu data 

reduction, data display, conclusion drawing/verification. Tiga proses ini dipandang 

sangat esensial dalam analisis data kualitatif. Dengan demikian, analisis data tersebut 

dapat di jabarkan dalam empat tahapan yaitu: 1) Pengumpulan data, Pengumpulan 

data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang 

dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 

pengumpulan data berikutnya. Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ verifikasi   2) Reduksi data, Kata reduksi (reduction) dari segi 

bahasa berarti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Kaitanya dengan data 

penelitian, Reduksi merupakan pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data 

tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, 

reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, 

memisahkan dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan referensi.85 

3) Penyajian Data (data Display),  

Data Display (Penyajian data) mencakup berbagai jenis tabel, grafik, bagan, 

matriks dan jaringan. Tujuannya untuk membuat informasi terorganisir dalam bentuk 

yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu sehingga dapat dengan mudah dipahami 

berdasarkan pemaparan datanya.86; dan 4) Penarikan Kesimpulan, Langkah terakhir 

setelah mereduksi dan menyajikan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

                            
85 Muhammad Youmi, Action Research teori, Model, dan Aplikasi, (Makassar, Alauddin Press 

University, 2013), h.152. 

86 Muhammad Youmi, Action Research teori, Model, dan Aplikasi, h..158. 
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Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa 

penggalan informasi untuk mengambil keputusan.87  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Moloeng (2017) teknik pemeriksaan (pengujian) keabsahan data 

penelitian dibagi dalam 4 kriteria yaitu kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan 

kepastian,88 yang kemudian teknik tersebut diterapkan oleh peneliti. 

1. Kredibilitas (credibility) 

Derajat kepercayaan credibility) di dalam penelitian kualitatif merupakan istilah 

validitas yang dimungkinkan instrumen yang dipergunakan atau hasil pengukuran 

yang dilakukan mengilustrasikan keadaan objek yang sebenarnya.  

Teknik pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara triangulasi yaitu 

penggecekan dengan cara memeriksa kembali data. Pemeriksaan kembali di lakukan 

sebelum dan sesudah data dianalisis sehingga meningkatkan derajat kepercayaan dan 

akurasi data. Proses triangulasi dapat dilakukan dalam tiga strategi yaitu triangulasi 

metode, sumber dan waktu. 

Ketekunan atau keajengan pengamatan juga menjadi bagian dari pengujian 

kredibilitas dengan mencari secara konsisten interpretasi melalui berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif serta mencari suatu usaha 

membatasi dari berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan 

                            
87 Muhammad Youmi, Action Research teori, Model, dan Aplikasi, h, 161 

88 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjaun Teori dan Praktik 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 134-140 
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tidak dapat diperhitungkan. 

2. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan atau transferability sebagai persoalan empiris yang bergantung pada 

kesamaan konteks antara lokasi penelitian dengan lokasi lainnya yang akan diterapkan. 

Dengan demikian, untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus 

mencari dan atau mengumpulkan data empiris dengan kesamaan konteks. Untuk 

mendapatkan tingkat transferability yang tinggi tentunya sangat bergantung pada 

kemampuan peneliti dalam mengangkat makna-makna esensial temuannya serta 

merefleksikan dan analisis kritis dalam pembahasan penelitian yang ditunjukkan. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian kebergantungan (dependability) 

yang dilakukan dengan mengadakan audit pada keseluruhan proses penelitian yang 

dimulai dari menentukan masalah, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan 

hingga menghasilkan kumpulan. Proses audit tidak dapat dilakukan apabila peneliti 

tidak memiliki catatan lengkap selama penelitian, yaitu sejak awal pengambilan data 

sampai pengambilan kesimpulan. 

4. Kepastian (komfirmabilitas) 

Audit kepastian mengisyaratkan peneliti menguji hasil penelitiannya dan 

dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan di lapangan. Penelitian alamiah 

(kualitatif) menghendaki agar penekanan bukan pada orangnya, melainkan pada 

prosesnya. Jadi intinya uji kepastian berkaitan dengan ciri-ciri data yang dapat 

dipastikan. 
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BAB IV 

PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN KETIDAKHARMONISAN 

KELUARGA  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Peradilan Agama Makassar 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan 

Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu (sejak zaman 

kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda). Meskipun pada waktu itu 

kelembagaan Pengadilan Agama tidak seperti saat ini. Dahulu Kewenangan Seorang 

Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim. Akan tetapi, setelah 

masuknya Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang qadhi. 89 

Kewenangan hakim diminimalisir dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal yang 

menyangkut perkara syariah agama Islam. Wewenang qadhi ketika itu termasuk 

cakkara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara 

nikah. 

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi qadhi, yakni Makassar, 

Gowa dan lain-lain. qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, 

bertempat tinggal di Kampung Laras, qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. 

Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah qadhi terakhir, jabatan Ince 

Moh. Sholeh disebut “Acting Qadhi”. Qadhi dahulu berwenang dan berhak 

                            

89 https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 10 Desember 

2023  
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mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang 

kelancaran  pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda 

saat itu dipimpin oleh Hamente.90 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 

yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, dikarenakan pada waktu itu belum 

dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan 

Pengadilan Agama adalah qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya 

sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan 

Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar 

itu berganti menjadi Daengta Kalia. Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka 

pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut 

“Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun Wilayah Yurisdiksi Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:91 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 

b. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Maros; 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bone; 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa. 

                            

90 https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 10 Desember 

2023  

91 https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 10 Desember 

2023  
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Wilayah yurisdiksi pengadilan agama Makassar dahulu hanya terdiri 9 

(Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (empat belas) Kecamatan 

dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (lima belas) Kecamatan. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar Yang Agung” 

Pengadilan Agama Makassar yang agung mengandung makna bahwa bersih dari 

pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh 

tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik 

yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses 

penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk 

mewujudkan peradilan yang berwibawa.92 Berwibawa dalam arti bahwa Pengadilan 

                            

92 https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 10 Desember 

2023  

https://www.pa-makassar.go.id/sejarah
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Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga  peradilan yang memberikan 

perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga pengadilan tegak dengan 

karisma sandaran keadilan masyarakat dan menjunjung tinggi profesionalisme. Jika 

hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh 

segenap masyarakat. 

b. Misi 

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Makassar 

Pengadilan Agama Makassar yang mandiri berarti terbebas dari pengaruh, 

intervensi dan hegemoni siapa pun dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya 

bagi masyarakat.93 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan 

Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya 

meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum 

secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk Menjaga 

agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, Mengendalikan agar administrasi peradilan 

dikelola secara, tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya, Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik 

bagi pencari keadilan yang meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara 

                            

 

93 https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 10 Desember 
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yang cepat dan biaya perkara yang murah. Di samping itu, peningkatan efektivitas 

pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau 

kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran 

penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan 

dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan 

dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan. Meningkatkan 

Kualitas Kepemimpinan; Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian 

tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan 

terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan 

manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau 

reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi 

hukum.94 

3) Meningkatkan Kredibilitas dan Trasparansi Pengadilan Agama Makassar 

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang kredibel, 

bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus 

diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, 

sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap 

euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat 

terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu 

lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan 

misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang- 
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undangan sebagaimana tercantum.95 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar 

B. Latar Belakang Putusan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Keluaraga 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketidakharmonisan keluarga 

adalah keadaan sebuah keluarga yang tidak sinergis antara suami isteri dan tidak 

terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling 

mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga tidak dapat maksimal 

menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta tidak dapat 

melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. 

                            

95 https://www.pa-makassar.go.id/sejarah Pengadilan Agama Makassar  diakses 10 Desember 
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Sementara menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan alasan 

perceraian sebagai berikut:  

a. Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan 

terjadinya perceraian, yaitu: (1) zinah; (2) meninggalkan tempat tinggal bersama 

dengan itikad jahat; (3) penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun 

lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah 

perkawinan; (4) melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si 

isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa 

pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang 

membahayakan.  

b. Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, alasan perceraian adalah: (1) salah satu pihak 

mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami/ isteri; (2) antara suami, dan isteri terus-menerus 

terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.; (3) salah satu pihak berbuat 

zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar 

disembuhkan; (4) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

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

lain di luar kemampuannya; (5) salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) 

tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (6) Salah 

satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak lain.  
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c. Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai 

berikut: (1) salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak 

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

dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) salah 

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan 

kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah 

satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri; (6) antara suami, dan isteri 

terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik talak; (8) 

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

Menurut Drs. Abd Rasyid, M.H Hakim pengadilan Agama Makssar faktor 

Penyebab Perceraian adalah: (a.) ketidak setiaan salah satu pasangan hidup, (b.) 

tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, (c.) tidak mempunyai keturunan, (d.) perbedaan 

prinsip hidup (e.) ekonomi atau keuangan, (f.) hubungan sexual, (g.) suka berfoya-foya 

dan lain sebagainya. 

Alasan ketidakharmonisan keluarga menjadi salah satu alasan utama untuk 

diterima hakim. Hal itu disebabkan UUP mendukung perceraian yang diajukan dengan 

alasan ketidakharmonisan keluarga yang terjadi dapat dilihat pada pasal 39 poin 2 
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Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: 

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri 

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”96 

Makna ketidakrukunan ini selaras dengan ketidakharmonisan yang artinya dalam 

keluarga terjadi sebuah keadaan yang tidak rukun atau tidak harmonis. Keadaan seperti 

ini bisa terjadi karena beragam faktor yang menyebabkan rumah tangga selalu dalam 

kondisi tidak stabil, konflik dan penuh kekacauan. Dalam kondisi seperti itu, maka 

undang-undang membolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan agama. 

Bila dilihat dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang 

berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini menunjukkan 

sebenarnya UUP tidak menghendaki timbulnya perceraian. Namun, perceraian tersebut 

menjadi boleh dilakukan jika dalam keluarga sudah tidak ada kecocokan dan terjadi 

perselisihan terus-menerus, maka hakim harus memberikan putusannya. 

Timbulnya gugatan perceraian kemungkinan mempunyai alasan yang benar-

benar memaksa. Hidup tidak rukun merupakan salah satu alasan untuk berlangsungnya 

perceraian. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 UUP, pasal 19 huruf (f) dan 

pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Ketiga pasal tersebut memberikan kesempatan 

bagi suami istri yang akan bercerai dengan mengajukan alasan ketidakharmonisan 

keluarga. 

Adapun rincian pasal-pasal tersebut antara lain: 

1. Pasal 39 ayat 2 UUP, berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, 

                            
96 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 
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bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.97 

2. Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Antara suami dan Istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup 

rukun lagi dalam rumah tangganya”.98 

3. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat 

(1) dapat diterima bila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran itu.99 

Hubungan ketiga pasal tersebut sangat erat kaitannya. Hal ini disebabkan, 

pengadilan baru akan mengabulkan gugatan cerai semacam itu apabila upaya 

untuk mendamaikan mereka tetap menemui kegagalan serta terdapat sebab-sebab 

yang wajar bahwa mereka tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah 

tangganya. 

Hidup tidak rukun dan terjadinya ketidakharmonisan keluarga merupakan 

keadaan yang sama yaitu terjadinya hubungan yang tidak baik dalam keluarga, 

keluarga dalam kondisi tidak stabil, tidak ada keharmonisan dan terjadi perselisihan 

dan percekcokan terus menerus. Maka, dalam hal ini UUP dan PP No. 9 tahun 1975 

menguatkan alasan ketidakrukunan atau ketidakharmonisan keluarga menjadi alasan 

perceraian yang dibenarkan atau dibolehkan oleh Undang-undang. 

Salah satu alasan perceraian yang sering terjadi adalah perselisihan terus 

menerus. Perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama Makassar digolongkan ke 

dalam alasan ketidakharmonisan keluarga. Alasan ketidakharmonisan keluarga di 

                            
97 Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 tahun 1975 

98 Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 

99 Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 
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Pengadilan Makassar pada tahun 2022 sebanyak 2.546 perkara, cerai talak berjumlah 

583 sedangkan cerai gugat berjumlah 1.963 dan pada tahun 2023 a d a  2.270 perkara 

cerai talak berjumlah 536 dan cerai gugat berjumlah 1.734.100 Ternyata bukan hanya 

di Pengadilan Agama Makassar di tingkat nasional pun perkara perselisihan terus 

menerus merupakan perkara yang mayoritas terjadi. Mayoritas penyebab perceraian 

didorong dua persoalan besar yang sering dialami dalam gugatan perceraian yakni 

persoalan ekonomi dan perselisihan yang terus menerus dalam membina mahligai 

rumah tangga serta beberapa latar belakang masalah yang kerap terjadi yang membuat 

keluarga tidak harmonis sehingga perceraian menjadi jalan terkhir dari sebuah 

persoalan dalam keluarga.  

Perceraian disebabkan alasan ketidakharmonisan keluarga merupakan perkara 

yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Makassar. Setiap ada pengajuan 

permohonan cerai, baik cerai talak ataupun cerai gugat kebanyakan disebabkan 

ketidakharmonisan keluarga dengan berbagai faktor penyebabnya. Hal ini sesuai 

dengan apa yang ada di dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 

2022-2023 yang menyebutkan ada beberapa alasan perceraian yang terjadi selama 

tahun 2022-2023 diantaranya alasan ketidakharmonisan keluarga yang berawal dari 

masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab, menyakiti jasmani, krisis moral, sering 

keluyuran malam, perselingkuhan dan alasan lainnya,101 yang juga turut serta menjadi 

penyebab perceraian. Setelah diteliti perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan 

Agama Makassar tahun 2022-2023 pada dasarnya disebabkan karena 

                            
100 Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. Selaku Panitra Muda  Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 

di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Desember 2023. 
101. Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Panitra Muda  Pengadilan Agama Makassar, 

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Desember 2023. 
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ketidakharmonisan keluarga dengan berbagai faktor penyebab yang melatar 

belakanginya. 

“Menurut Bapak Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. Panitra Pengadilan Agama 

Makassar mengatakan bahwa ketidakharmonisan keluarga merupakan kumulasi 

dari faktor penyebab perceraian di pengadilan agama terutama di Pengadilan 

Agama Makassar. Jika diperhatikan dengan seksama alasan-alasan perceraian 

yang diajukan di Pengadilan Agama Makassar sangat erat kaitannya dengan 

ketidakharmonisan keluarga. Salah satu pihak sering keluyuran malam tampa 

alasan yang jelas memicu terjadinya perselisihan yang mengakibatkan salah satu 

pasangan menyerah dengan keadaan sehingga jalan satu-satunya adalah 

mengajukan perceraian. Begitu juga, dengan tidak ada tanggung jawab suami 

maupun istri, sering menyakiti jasmani dan krisis moral dalam keluarga 

menyebabkan kehidupan rumah tangga jadi berantakan yang akhirnya salah satu 

pihak merasa keberatan dan mengajukan permohonan cerai, dan alasan- alasan 

lainnya juga memicu perselisihan yang berujung kepada ketidakharmonisan 

keluarga.”102 

Ketidakharmonisan keluarga merupakan istilah yang di buat untuk menunjukkan 

keluarga tidak lagi harmonis, dalam undang-undang disebut tidak hidup rukun 

disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ketidakharmonisan keluarga 

terjadi dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang dapat dilihat dari alasan yang diajukan 

oleh penggugat. Untuk itu, Pengadilan Agama Makassar membuat kategori alasan 

sesuai dengan latar belakang terjadinya ketidakharmonisan keluarga.  

Sedangkan menurut bapak Drs. Abd Rasyid, M.H Selaku Hakim di Pengadilan 

Agama Makassar dalam menyelesaikan berbagai persoalan cerai gugat maupun 

cerai talak dengan alasan perceraian sudah tidak harmonis dengan berbagai latar 

belakang yang berbeda-beda yaitu poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu, 

kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, 

menyakiti jasmani, menyakiti mental, dihukum penjara, cacat biologis, 

poligami, gangguan pihak ketiga, sering keluyuran malam tampa alasan yang 

jelas, pemabuk, dan lain-lain.103 

                            
102 Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Panitra Muda  Pengadilan Agama Makassar, 

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Desember 2023. 
103 Drs. Abd Rasyid, M.H. Selaku Hakim di  Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di 

Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 16 Februari 2024 Pukul 14.45 
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Secara administratif dan mekanisme peradilan, semua yang diputuskan hakim 

merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini, dilakukan sebagai bagian dari 

upaya menghasilkan putusan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan juga ciri sistem hukum civil law. Terkait dengan alasan perceraian 

disebabkan ketidakharmonisan keluarga, hal ini biasanya disebabkan terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan kehidupan 

keluarga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Maka, apabila hal ini terjadi hakim 

merumuskan alasan tersebut ke dalam kategori alasan perceraian disebabkan 

ketidakharmonisan keluarga. Indikator-indikator di atas dijadikan Pengadilan Agama 

Makassar sebagai upaya untuk membuat klasifikasi alasan perceraian berdasarkan 

faktor yang terjadi. 

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan di putus secara verstek. 

Persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIP (pasal 77 Rv) 

dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). Secara teknis verstek ialah pemberian 

wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat 

atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan, setelah 

dipanggil secara patut. Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk 

mendorong para pihakl menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan 

penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Dampak dari putusan 

verstek tidak bisa dilakukan upaya perdamaian karena salah satu pihak tidak hadir dan 

tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Putusan perceraian disebabkan 

ketidakharmonisan keluarga yang diteliti juga terjadi hal demikian, sehingga 

menyulitkan peneliti untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian dan 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim. 
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C. Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Dengan 

Alasan Ketidakharmonisan Keluarga 

Pertimbangan hukum merupakan dasar daripada putusan yang memuat alasan-

alasan hakim, mengapa hakim mengambil putusan demikian karena itu mempunyai 

nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan 

seperti yang dikehendaki oleh Pasal 184 HIR dan 195 Rbg serta Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Setiap putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban 

alasan dan dasar putusan, pasal-pasal dari undang-undang serta hukum tidak tertulis, 

pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan 

diucapkan oleh Hakim. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 

1970 nomor 638/Sip/1969, memutuskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau 

kurang lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan tingkat kasasi 

untuk membatalkannya, ini memberi arti bahwa setiap alat bukti harus 

dipertimbangkan secara seksama. Demikian juga, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 mengharuskan memuat pasal- pasal dari peraturan yang 

bersangkutan dari sumber- sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili. 

Pertimbangan hukum hakim menjadi acuan dalam memutuskan perkara diterima 

atau ditolak suatu perkara. Dasar pertimbangan hukum harus sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku, baik undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang tertulis 

maupun tidak tertulis yang pada prinspnya untuk mencari dan menemukan keadilan. 

Prinsip keadilan menjadi arah penegakan hukum hakim, sehingga sebuah istilah 

mengatakan “jika memang hakim melihat ada keadilan dibalik tembok hukum 
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konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum demi menemukan keadilan guna 

diberikan kepada kepada pencari keadilan” Keadilan merupakan cita-cita hukum yang 

harus direalisasikan dan salah satu upaya merealisasikan keadilan itu adalah melalui 

putusan hakim. 

Putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan 

Agama juga menggunakan dasar pertimbangan hukum, baik yang berdasarkan 

undang-undang, Yurisprudensi, Kaidah Hukum dan Pendapat Ahli. Berikut ini dasar 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian disebabkan 

ketidakharmonisan keluarga. 

Dasar formal ini adalah dasar pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian ini adalah: 

a. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 70 angka (1) 

berbunyi “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan 

menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”. Pasal ini digunakan 

sebagai dasar untuk mengabulkan seluruh perkara perceraian yang tidak berhasil 

didamaikan oleh hakim  di pengadilan agama. 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan umum 

tentang perceraian dijelaskan dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan 

Serta Akibatnya yang diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41, namun 

untuk alasan perceraian tidak disebutkan secara terperinci Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan alasan secara umum 
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yaitu pada pasal 39 angka (2) “untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

istri”. 

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam PP ini, dijelaskan secara rinci 

dan detail tentang alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (a), (b), (c), (d), (e), 

dan (f). Pada huruf (f) disebutkan bahwa “Antara suami dan istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga”. 

d. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bab XVI 

tentang Putusnya Perkawinan pada pasal 116 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 

dan (h), menyebutkan alasan-alasan perceraian. Pada huruf (f) berbunyi “Antara 

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” 

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 

1991. Yurisprudensi ini tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi 

penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat adalah 

rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan. 

f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini berbunyi: “Bahwa dalam perkara 

perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau 

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan 

adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” 

g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 
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2000. Yurisprudensi Mahkamah Agung ini menyatakan ”Bahwa dikarenakan 

perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu 

atap lagi, maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” 

Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan peraturan perundang- undangan 

yang masih relevan dan berlaku, misalnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. Sebagai lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan 

lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para 

pencari keadilan (justiciable), menjalankan proses peradilan sudah pasti menggunakan 

Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ruhnya dalam memutuskan perkara 

terutama terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut peradilan agama. Tidak 

cukup hanya menggunakan undang-undang ini dalam menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara sengketa antara umat Islam, tetapi perlu undang-undang lain untuk 

mendukung proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut, dalam hal ini Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996 dan No. No. 

285/K/AG/2000, sebagai penguat pertimbangan yuridis hakim dalam memberikan 

putusan hukumnya. 

Ketiga perundang-undangan tersebut dan ditambah dengan tiga yurisprudensi 

Mahkama Agung di atas merupakan peraturan hukum tertulis yang berbentuk undang-

undang.dan yurisprudensi. Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang memutus 

sengketa antara umat Islam dan perkara yang disengketakan tentang syariat. 
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Hal tersebut menjadi pondasi dalam sebuah putusan Pengadilan Agama 

disebabkan secara yuridis Pengadilan Agama belum memiliki Kitab Hukum Acara 

sendiri yang dirumuskan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana KUHAPer 

dalam hukum perdata dan KUHAP dalam hukum pidana yang bersumber dari hukum 

Belanda. Ketiadaan itu menyebabkan kaedah-kaedah beracara dalam Pengadilan 

Agama hanya terbatas pada undang-undang (sangat terbatas), kaedah hukum Islam dan 

pendapat ulama yang disepakati. 

Dasar non formal yaitu dasar yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Dasar 

ini merupakan kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Apa 

hal yang menyebabkan terjadinya, perselisihan dan ketidakharmonisan keluarga 

ataupun hal-hal yang menyebabkan perselisihan terus menerus yang menyebabkan 

keluarga menjadi tidak harmonis sehingga terjadi perceraian. Di dalam putusan, 

tergambar permasalahan yang terjadi antara suami dan istri serta faktor yang 

melatarbelakangi. Di dalam putusan perceraian tergambar tidak berfungsinya peran 

suami dan istri dalam keluarga. Suami tidak memahami perannya sebagai kepala 

keluarga, hak yang harus didapatkan dalam keluarga dan tanggung jawab yang harus 

diberikan. Sebaliknya, istri juga tidak memahami peran dan tanggung jawab (hak dan 

kewajiban) terhadap suami dan keluarga. Atau, bisa jadi disebabkan salah satu 

(suami istri) yang tidak memahami peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga 

menyebabkan keluarga tidak berjalan dengan baik. 

D. Analisis Yuridis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan 

Keluarga 

Pertimbangan hukum merupakan dasar daripada putusan yang memuat alasan-

alasan hakim, mengapa hakim mengambil putusan demikian karena itu mempunyai 
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nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan 

seperti yang dikehendaki oleh Pasal 184 HIR dan 195 Rbg serta Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Setiap putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban 

alasan dan dasar putusan, pasal-pasal dari undang-undang serta hukum tidak tertulis, 

pokok perkara biaya perkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan 

diucapkan oleh Hakim. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 

1970 nomor 638/Sip/1969, memutuskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau 

kurang lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan tingkat kasasi 

untuk membatalkannya, ini memberi arti bahwa setiap alat bukti harus 

dipertimbangkan secara seksama. Demikian juga, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 mengharuskan memuat pasal- pasal dari peraturan yang 

bersangkutan dari sumber- sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili. 

Putusan Pengadilan Agama Makassar yang menjadi objek kajian dan penelitian 

hukum tersebut yaitu: 

1) Putusan PA Makassar Nomor 2288/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi pada awalnya 

rukun tetapi sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga pemohon konvensi dan 

termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran 

yang terjadi terus menerus. Hal ini disebabkan tidak memahami hak dan 

kewajibannya masing-masing. Keduanya saling membenarkan terhadap dirinya 
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masing-masing bahkan keduanya telah pergi meninggalkan rumah kediaman 

bersama sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun sampai 

sekarang ini (saat gugatan ini diajukan) tidak pernah bersatu lagi. Sebelum 

adanya gugatan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya 

mendamaikan dan telah dilaksanakan mediasi, tetapi tidak berhasil sehingga 

pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya. 

b. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diungkap hakim, telah terbukti 

bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga 

keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim 

berpendapat perkawinan keduanya telah rapuh dan pecah (marriage breakdown/ 

broken home) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga 

seperti tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan ekses- ekses 

negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah 

membuka pintu perceraian in casu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa 

rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah 

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi:  

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal 

penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, 
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tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat 

dipertahankan lagi atau tidak.”104 

Mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah 

mendatangkan kemaslahatan (menimbulkan madharat) dan sebaliknya justru 

akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu 

harus dihindari. 

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt, yang 

sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi 

mempertahankan perkawinan pemohon konvensi dan termohon konvensi 

dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan 

mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, 

diantaranya penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, 

sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik 

kemashlahatan. 

Pemohon konvensi tidak ada kemauan untuk hidup rukun kembali dengan 

termohon konvensi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun setiap kali 

persidangan Majelis Hakim selalu menasehati pemohon konvensi agar dapat 

mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan 

tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. 

dalam al-Qur’an surah al-baqarah ayat 227 

                            

104 Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 
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2) Putusan PA Makassar Nomor 2720/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami istri terhitung sejak 

termohon hamil sekitar pertengahan tahun 2019, sampai dengan saat ini 

hubungan kami berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus 

menerus disebabkan karena termohon skeras kepala, termohon sering kali 

marah kepada pemohon dan sering kali meminta cerai kepada pemohon disetiap 

kali perselisihan. 

Rumah tangga pemohon dan termohon pada saat ini secara riil dalam kondisi 

yang tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang penyebabnya antara versi pemohon dan termohon konpensi berbeda 

sehingga keduanya sudah pisah ranjang. Rumah tangga pemohon dan termohon 

konpensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik oleh Majelis Hakim 

maupun pihak keluarga, terbukti dengan tindakan kedua belah pihak baik 

pemohon maupun termohon tetap ingin cerai dan masing-masing berkeras tidak 

mau bersatu kembali dalam rumah tangga. Pihak keluarga sudah tidak mampu 

lagi untuk merukunkan agar pemohon dan termohon tetap mempertahankan 

ikatan tali perkawinannya. 

b. Pertimbangan Hukum 

Berdasarkan pemeriksaan perkara telah terbukti bahwa antara pemohon 

konpensi dan termohon konpensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus 

sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terbukti dengan 
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tindakan pemohon keduanya yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah 

tangga pada saat ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkawinan 

pemohon konpensi dan termohon konpensi telah rapuh dan pecah (marriage 

breakdown/broken home) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah 

tangga seperti tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-

ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik 

adalah membuka pintu perceraian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa 

rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah 

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi: 

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal 

penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, 

tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat 

dipertahankan lagi atau tidak.”105 

3) Putusan PA Makassar Nomor 2705/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Dalil pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak 

dari termohon adalah mengenai masalah hubungan pemohon dan termohon 

sebagai suami istri terhitung sejak bulan Maret 2018 telah berada dalam kondisi 

berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini. Termohon sering 

                            

105 Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 
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menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon juga bersikap 

keras kepala dan maunya menang sendiri apabila marah sering kali 

mengucapkan kata-kata kasar. Termohon selalu memaksa pemohon untuk lebih 

dalam memberikan biaya nafkah rumah tangga, padahal pemohon sudah 

memberikan semua hasil gaji pemohon kepada termohon. 

Puncak pertengkaran terahkir pemohon dan termohon terjadi pada sekitar 

tanggal 28 Januari 2019 yang disebabkan termohon terus menerus menuduh 

pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya terjadilah 

pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon. Kemudian 

pemohon langsung pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap 

termohon tersebut, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah dan tidak 

hidup bersama lagi sampai dengan sekarang. 

b. Pertimbangan Hukum 

Apa dan dari pihak mana sumber perselisihan dan pertengkaran tidak perlu 

dipertimbangkan lagi. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan ”Dalam 

hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah 

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah 

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi 

atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 

tanggal 10 Nopember 2000, yang menyatakan: ”Bahwa dikarenakan perselisihan 

yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, 

maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” 
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Oleh karena pemohon konvensi telah mampu membuktikan dalil- dalil 

permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara pemohon konvensi 

dengan termohon konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis 

Hakim bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak 

mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak 

terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara pemohon 

konvensi dengan termohon konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim 

berpendapat berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin pemohon 

konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj‟i terhadap termohon di hadapan 

sidang Pengadilan Agama Medan patut dikabulkan. 

4) Putusan PA Makassar Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Perkara ini merupakan cerai talak yang dipicu sering terjadi perselisihan 

yang pada pokoknya mengenai pemberian nafkah menurut termohon  tidak  

cukup  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga pemohon dan termohon. 

Antara pemohon dan termohon selalu berselisih pendapat mengenai komitmen 

dalam menjalani rumah tangga sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran 

antara pemohon dan termohon dan antara pemohon sudah tidak lagi tidur 

seranjang atau dengan kata lain pisah ranjang semenjak bulan Oktober 2021. 

b. Pertimbangan Hukum 

Pemohon mendalilkan penyebab pertengkara adalah termohon yang tidak 

menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sedangkan termohon membantah 
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penyebab pertengkaran adalah pemohon karena pemohon selingkuh dengan 

wanita lain. Hal itu menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon 

sudah tidak saling mencintai karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu 

mempertimbangkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon 

dengan termohon sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor: 38 K/AG/1991 tanggal 22 Agustus 1991, tidak melihat siapa yang 

bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran, akan 

tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk 

didamaikan. 

Fakta yang ditemukan Majelis Hakim bahwa rumah tangga pemohon dan 

termohon sudah sangat sulit didamaikan, sehingga untuk membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin bisa 

dilakukan. Kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah swt. 

dalam Surat ar-Ruum ayat 21. 

Dengan demikian, mempertahankan perkawinan pemohon dengan termohon 

akan menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga 

menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan 

keluarga pemohon dan termohon, oleh karena berhadapan dua mafsadah maka 

harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya. 

 Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan 

kemudaratan yang diterima pemohon dan termohon, dibandingkan dengan 

mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon. Berdasarkan 
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pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

alasan perceraian pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian 

permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karenanya, 

permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin 

kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap termohon. 

5) Putusan PA Makassar Nomor 2697/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Awal pernikahan hubungan rumah tangga keduanya rukun akan tetapi sejak 

penggugat hamil hubungan rumah tangga keduanya mulai goyah dan diwarnai 

pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang. Hal itu disebabkan 

tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah rumah tangga sehingga 

kebutuhan rumah tangga ditanggulangi oleh keduanya berlaku kasar kepada 

penggugat. Tergugat juga ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang 

menyebabkan hubungan rumah tangga semakin renggang dan tidak harmonis. 

keduanya juga telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu (saat gugatan 

diajukan). 

b. Pertimbangan Hukum 

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim 

berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah 

sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. 
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Keduanya sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang 

kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, (sebagaimana dimaksud dalam 

surat ar-Rum ayat 21), sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah ketika 

ikatan lahir batin telah pecah dan tidak mungkin lagi dipersatukan kembali dalam 

rumah tangga, maka yang menjadi alternatif pilihan terbaik untuk keluar dari 

situasi kemelut tersebut adalah membuka pintu perceraian sebagai pintu darurat 

(emergency exit) guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi 

perjalanan rumah tangga dimasa yang akan datang tanpa menyudutkan pihak 

yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan karena 

keduanya dinilai telah gagal menjaga keharmonisan rumah tangganya sejalan 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 

juni 1996. 

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari 

oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan 

Keduanya dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru 

akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu 

harus dihindari atau dihilangkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah 

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat sudah 

sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat 
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terhadap penggugat. 

 

6) Putusan PA Makassar Nomor 2716/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun 

dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah 

yang awalnya rukun dan damai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus sejak sebulan setelah menikah. Termohon tidak mau 

mendengar pendapat pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan 

pendapat kepada termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

istri karena tidak mengurus rumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga 

pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon. Dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga keduanya selalu berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang 

berujung kepada pertengkaran. Hal tersebut membuat rumah tangga sudah tidak 

harmonis pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan. 

b. Pertimbangan Hukum 

Yang menjadi salah satu alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 

huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara 

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak 

keluarga“ 

Dengan adanya perpisahan tempat tinggal, pemohon dengan termohon 

selama 10 bulan menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa antara 
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keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami istri 

akan hidup berpisah sekian lama tanpa adanya alasan yang jelas. Apalagi 

keduanya mempunyai bayi berumur sekitar 5 bulan, mereka berpisah tentu 

karena adanya perselisihan dan percekcokan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara 

keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam. Indikasi tersebut diperkuat lagi 

dengan adanya tekad yang kuat dari pemohon untuk bercerai dari termohon, 

bahkan sedikitpun Majelis Hakim tidak melihat adanya penyesalan. Hal ini 

membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus, sementara ikatan 

lahir dan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara 

seorang suami dan istri. Ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun tanpa atas 

dasar cinta dan kasih dan kerelaaan kedua belah pihak. Apabila ikatan batin telah 

putus, maka rapuhlah sendi-sendi kehidupan keluarga sehingga tujuan 

perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

tidak mungkin terwujud. Oleh karena permohonan pemohon telah didukung 

dengan bukti- bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) 

jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 39 dan 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim 

sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon petitum poin (a) dan (b), 

dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap 

termohon dengan talak satu raj‟i di depan sidang Pengadilan Agama Makassar 

pada waktu yang akan ditentukan kemudian. 

7) Putusan PA Makassar Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 
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Alasan utama penggugat menggugat cerai tergugat adalah mengenai masalah 

hubungan keduanya sebagai suami istri terhitung sejak awal pernikahan sekitar 

pertengahan tahun 2020, sampai saat ini telah berada dalam kondisi berselisih 

dan bertengkar secara terus menerus. Di antara penyebabnya adalah tergugat 

tidak bekerja dan malas mencari kerja, sehingga tergugat tidak 

bertanggungjawab memberikan nafkah keluarga, untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga penggugat yang bekerja mencari uang. Selain tidak bekerja, tergugat 

seorang yang temperamen, suka kasar dan mencaci maki, mau memukul 

penggugat serta tergugat pemakai narkoba. 

Puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara keduanya tersebut 

terjadi pada bulan Mei 2022, disebabkan karena tergugat ketahuan berselingkuh 

dengan wanita lain sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara 

keduanya, dimana tergugat memukul penggugat dengan kaca hias sehingga 

terjadi pendarahan dibahagian kepala penggugat. Setelah pertengkaran tersebut 

penggugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua penggugat, maka 

dari sejak saat itu keduanya tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang. 

Pihak keluarga keduanya juga sudah pernah berupaya menegur tergugat dan 

menasehati keduanya agar segera berdamai akan tetapi tidak berhasil. 

b. Pertimbangan Hukum 

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan saksi-

saksinya dan karena itu Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah 

tangga keduanya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan lagi 
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untuk dapat dirukunkan, mengingat antara penggugat sudah sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terhitung sejak tahun 2020 

bahkan antara keduanya telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun; 

Kesimpulan majelis juga diperkuat oleh fakta bahwa tergugat tidak pernah 

hadir ke persidangan, hal ini mengindikasikan bahwa tergugat tidak sungguh-

sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, bahkan yang dapat 

disimpulkan dari ketidak hadiran tergugat di persidangan adalah bahwa tergugat 

tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagamana yang dikehendaki oleh Allah 

dalam Alqur‟an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan 

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat menjatuhkan talak satu bain 

sughra tergugat terhadap penggugat. 

8) Putusan PA Makassar Nomor 2149/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Alasan utama menggugat cerai dari tergugat adalah masalah hubungan 

keduanya sebagai suami istri terhitung sejak sekitar bulan Mei tahun 2021, dan 
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sampai saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus 

menerus disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan 

juga memakai narkoba sehingga hubungan keluarga tidak harmonis lagi bahkan 

keduanya telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang. 

b. Pertimbangan Hukum 

Berdasarkan fakta yang diungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi 

pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu majelis 

berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi 

keduanya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, 

sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah swt 

dalam surah ar-Rum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari 

oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan 

Keduanya dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru 

akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu 

harus dihindari atau dihilangkan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis 

berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan 

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan 
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dengan menjatuhkan talaq satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. 

 

9) Putusan PA Makassar Nomor 2695/Pdt.G/2022/PA.Mks 

a. Deskripsi Kasus 

Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun 

dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah 

yang awalnya rukun dan damai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus sejak lima bulan setelah menikah. Termohon tidak mau 

mendengar pendapat pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan 

pendapat kepada termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

istri karena tidak mengurus rumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga 

pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon. Dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga keduanya selalu berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang 

berujung kepada pertengkaran. Hal tersebut membuat rumah tangga sudah tidak 

harmonis pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan. 

b. Pertimbangan Hukum 

Yang menjadi salah satu alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 

huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara 

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak 

keluarga“ 

Dengan adanya perpisahan tempat tinggal, pemohon dengan termohon 
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selama 8 bulan menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa antara 

keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami istri 

akan hidup berpisah sekian lama tanpa adanya alasan yang jelas. Apalagi 

keduanya mempunyai bayi berumur sekitar 5 bulan, mereka berpisah tentu 

karena adanya perselisihan dan percekcokan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara 

keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam. Indikasi tersebut diperkuat lagi 

dengan adanya tekad yang kuat dari pemohon untuk bercerai dari termohon, 

bahkan sedikitpun Majelis Hakim tidak melihat adanya penyesalan. Hal ini 

membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus, sementara ikatan 

lahir dan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara 

seorang suami dan istri. Ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun tanpa atas 

dasar cinta dan kasih dan kerelaaan kedua belah pihak. Apabila ikatan batin telah 

putus, maka rapuhlah sendi-sendi kehidupan keluarga sehingga tujuan 

perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

tidak mungkin terwujud. Oleh karena permohonan pemohon telah didukung 

dengan bukti- bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) 

jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 39 dan 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim 

sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon petitum poin (a) dan (b), 

dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap 

termohon dengan talak satu raj‟i di depan sidang Pengadilan Agama Makassar 

pada waktu yang akan ditentukan kemudian 

10) Putusan PA Makassar Nomor 2697/Pdt.G/2022/PA.Mks 
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a. Deskripsi Kasus 

Dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dengan Tergugat 

adalah mengenai masalah hubungan Keduanya sebagai suami istri terhitung 

sejak sekitar awal pernikahan bulan Juni tahun 2021, dengan saat ini telah berada 

dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus. Pemicu 

perselisihan itu disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan cemburu kepada 

Penggugat. Tergugat dengan Penggugat  pernah  berpisah  selama  3  (tiga)  

bulan,  dan  kemudian keduanya rujuk lagi karena pihak keluarga mendamaikan 

keduanya, namun saat ini perkawinan tergugat dan penggugat kembali pecah dan 

berselisih terus menerus. 

b. Pertimbangan Hukum 

Berdasarkan fakta yang dapat diungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi 

pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis 

berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi 

keduanya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, 

sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah Swt 

dalam suroh ar- Rum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari 

oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan 

keduanya dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru 

akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu 
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harus dihindari atau dihilangkan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan 

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya 

dikabulkan dengan menjatuhkan talaq satu bain sughra tergugat terhadap 

penggugat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah diuraikan setiap bab penelitian ini, pada bagian ini akan di simpulkan 

semua hasil analisis dan temuan dalam pembahasan sebelumnya sebagai hasil akhir 

dari sebuah penelitian, kesimpulan tersebut sebagai berikut: 

1. Penyebab ketidakharmonisan keluarga di dalam putusan Pengadilan Agama 

Makassar disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya: tidak saling 

menghargai, tidak saling pengertian, selisih pendapat, membesar-besarkan 

masalah, pemarah, keras kepala, tidak memahami hak dan kewajiban, 

perselingkuhan, anak bawaan suami istri, narkoba, tidak bekerja dan kurang 

bertanggung jawab terhadap nafkah sehingga dengan begitu rumah tangga tidak 

harmonis dan terjadi perceraian. 

2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian 

disebabkan ketidakharmonisan keluarga didasarkan pada dua pertimbangan 

yaitu yuridis dan non yuridis. Pertama, Dasar yuridis. Landasan yuridis yang 

digunakan hakim, yaitu: Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 

70 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 

angka (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f), 

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 

huruf (f), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 
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Agustus 1991, No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan No. 

285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000. 

3. Putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan 

Agama juga menggunakan dasar pertimbangan hukum, baik yang berdasarkan 

undang-undang, Yurisprudensi, Kaidah Hukum dan Pendapat Ahli. Berikut ini 

dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian 

disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang isinya 

tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan 

pertengkaran, akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah 

dan sulit untuk didamaikan. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 

534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. Yurisprudensi ini menyebutkan: “Bahwa 

dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab 

pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang 

perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi 

atau tidak.” 

B. Implikasi Penelitian 

Pemerintah sejatinya harus memperkuat dan mempertegas peraturan dan 

pengaturan perceraian termasuk dalam proses penyelesaian penceraian baik itu cerai 

gugat maupun cerai talak, Hakim perlu mempertimbangkan hukum bukan hanya dari 

sisi yuridis tetapi perlu dipertimbangkan dari sisi yang lain seperti sisi psikologi dan 

sosiologi serta ekonomi suami istri yang akan bercerai. Sebagai dasar pertimbangan 

putusan. 
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