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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latinnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak  dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan tidak di atas) ث

 jim J je ج

 ha h ha(dengan tidak di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zal z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 ghain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah „ apostrof ء

 ya y ye ي
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Hamzah Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda („). 

2. Vokal  

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

tunggal atau memotong dan rangkap atau diftong.  Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا´
 Kasrah i i ا¸
 Dammah u u ا˚

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

ا...ئ  ...׀
fathah dan alif 

atau ya 
a a dan garis di atas 

 kasrah dan ya i i dan garis di atas ي

 dammah dan wau u u dan garis di atas ˚و

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t].sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau ada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 



 
 

x 
 

dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah (ّ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof(‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia 

berupa alif.  

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran 

(dari al- Qur'an) sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafadz al-Jalalah (هللا)  
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau kedudukan sebagai mudhaf ilaih (fasih nominal), ditransliterasi taanpa 

huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafadz al-jalalah transliterasi dengan huruf [t].  

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 di (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. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP,CDK, dan DR) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhanahu wa ta‟ala 

Saw. = shallallahu „alaihi wa sallam 

a.s = „alaihi al salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

C.  

w. = Wafat tahun 

Qs.../...4 = Qur‟an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Zulhijaya Gufran 
Nim : 10100120063 
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet Onvankelijk 

Verklaard Disebabkan Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara 
Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. 
Sgm). 

 
Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana Analisis Yuridis 

Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard Disebabkan Gugatan Obscuur 
Libel Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. 
Sgm). Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1) Bagaimana 
keadaan sebuah gugatan waris dapat dinyatakan Obscuur Libel? 2) Bagaimana 
pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA. Sgm 
yang memutuskan gugatan Niet Onvankelijk Verklaard disebabkan gugatan 
Obscuur Libel? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research atau 
penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 
syar’i. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data hukum primer dan 
data hukum sekunder. Data ini diperoleh melalui Observasi, Wawancara, dan 
Dokumentasi kemudian dilakukan Pengolahan dan Analisis Data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam perkara waris, 
gugatan dapat dinyatakan obscuur libel jika klaim yang diajukan tidak jelas 
atau kabur sehingga sulit untuk dipahami oleh pihak yang terlibat, termasuk 
pengadilan. Obscuur libel terjadi ketika isi gugatan tidak memberikan 
keterangan yang cukup tentang dasar hukum atau fakta yang mendukung 
klaim pewarisan tersebut. 2) Perkara Waris Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm 
yang Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah 
menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 
K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
: “ bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan ternyata 
tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti yang tidak 
lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan 
tersebut harus dikabulkan oleh hakim”. Menimbang, , maka gugatan 
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard).  

Implikasi penelitian ini adalah 1) Disarankan kepada Pemerintah untuk 
membentuk Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata yang lengkap yang 
di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat suatu gugatan yang harus 
dipenuhi dalam membuat suatu gugatan yang diakui menurut Hukum Acara 
Perdata Indonesia. 2) Disarankan para pihak Penggugat dalam membuat suatu 
gugatan harus lebih teliti dalam membuat suatu gugatan khususnya mengenai 
syarat materil dan formil suatu gugatan yang harus dipenuhi sehingga 
pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan dan keadilan dapat ditegakkan. 
3) Semoga para Hakim berani mengambil terobosan hukum demi tegaknya 
suatu keadilan, agar para pencari keadilan merasakan keadilan yang nyata dan 
masalah yang berlarut bisa terselesaikan dengan baik. 
Kata Kunci: Putusan Niet Onvankelijk Verklaard, Gugatan Obscuur Libel,  
Analisis Yuridis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan 

dengan harta benda dan kematian adalah hukum waris. Secara garis besar 

hukum waris merupakan ilmu yang membahas mengenai harta kepemilikan 

yang muncul karena pemilik harta sudah meninggal dunia yang pada akhirnya 

akan terjadi perpindahan haknya kepada orang yang memiliki hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pemilik harta (pewaris). Adapun 

harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris itu memerlukan aturan tentang 

siapa yang berhak untuk menerimanya, dan berapa jumlah bagian yang akan 

diperoleh.1 

Problematika Kewarisan di Negara Republik Indonesia sebagai negara 

hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, 

dan tertib. Negara lahir dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan 

menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan 

upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian 

hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Konsep 

penegakkan keadilan adalah salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, 

kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui 

Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

 

1Admaja; AULIA, Muthiah; NOVY, Sri Pratiwi Hardani; TRI, Hukum Waris Islam: Cara 
Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan (Pustaka Yustisia, 2015), h.54. 
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14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

sebagai wadah bagi umat Islam dalam sengketa kewarisan2 

Jenis perkara waris adalah kewenangan yang ditangani oleh Pengadilan 

Agama. Perkara waris seringkali menimbulkan sengketa di antara keluarga 

baik dalam penetapan ahli waris maupun pembagian harta waris, dalam 

menyelesaikan perkara waris hal tersebut dapat diselesaikan di PA 

(Pengadilan Agama) sebagaimana tata cara dan prosedur yang sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa apabila pihak yang berperkara mengenai 

kewarisan adalah pengadilan agama berhak mengadili jika sengketa waris 

antara seorang muslim. Pengadilan Agama juga membagi dua macam perkara 

yang dapat diajukan antara lain perkara gugatan dan perkara permohonan. 

Ketika perkara gugatan maka pihak yang berperkara disebut dengan Tergugat, 

sedangkan perkara permohonan para pihak disebut dengan pemohon dan 

termohon.3 

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal 

warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi 

keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai 

harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai 

cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya 

terhadap harta peninggalannya pewaris sendiri. Kenyataannya demikian telah 

ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang. Terjadi kasus-kasus gugat 

 
2 Supardin, Membincang Problematika Kewarisan Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 

2022). h.43. 

3 Endang Hadrian and Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: 
Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi (Jakarta Raya: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), 
h.63. 
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waris di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, 

menunjukkan fenomena ini. 

Turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur pembagian warisan yang 

penunjukannya bersifat pasti (qath'i al-dalalah) adalah merupakan refleksi 

sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping 

sebagai rekayasa sosial (social engineering) terhadap sistem hukum yang 

berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu, sebagaimana 

 Firman Allah pada QS. An-Nisa/4 : 7 

نِ  وَالِدٰ
ْ
 ال
َ
رَك

َ
ا ت مَّ صِيْبٌ مِّ

َ
ءِ ن
ۤ
سَا

ِّ
 وَلِلن

َۖ َ
رَبُوْن

ْ
ق
َ ْ
نِ وَالْ وَالِدٰ

ْ
 ال
َ
رَك

َ
ا ت مَّ صِيْبٌ مِّ

َ
جَالِ ن لِلرِّ

َ ۗ وَ 
ُ
ثُ
َ
وْ ك

َ
 ا
ُ
ه
ْ
لَّ مِن

َ
ا ق  مِمَّ

َ
رَبُوْن

ْ
ق
َ ْ
االْ

ً
رُوْض

ْ
ف صِيْبًا مَّ

َ
ن  

Terjemahnya; 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan.”4 

Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan 

menerapkan norma hukum dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan 

Hukum Formil atau Hukum Acara.5 Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-

ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari 

kebenaran dan keadilan bila terjadi ketimpangan atas suatu ketentuan hukum 

dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu 

hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil. Maka singkat kata dapat 

juga dikatakan bahwa hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materiil.6 

 
4 Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Quran, 2019). h.24. 

5Endang Hadrian and Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: 
Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, h.65. 

6 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.21. 
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Dalam buku Hukum Acara Perdata Karya M. Yahya Harahap 

menjelaskan bahwasanya putusan Niet Ontvankeliijk ver klaard merupakan 

putusan yang mengandung cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, 

antara lain:7 

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang 

tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 

2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 

3.  Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium Litis 

Consortium; 

4. Gugatan mengandung cacat Obscuur libel, Nebis in idem, atau melanggar 

yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative.  

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan 

bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara 

perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa 

serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak 

dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh 

perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah 

“eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.8 

Proses Hukum Acara Perdata akan dimulai dengan pengajuan surat 

gugatan tertulis bisa secara lisan juga, semua surat gugatan tertulis tersebut 

ditulis lagi sesuai arahan ketua pengadilan.9 Tata cara pengajuan gugatan atau 

permohonan telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

 
7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h.33. 

8 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Bandung: Prenada Media, 2019). 
h.34. 

9 Elise T.; Erwin, Rudy T.; SULISTINI, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara - Perkara 
Perdata (Bina Aksara, 1987). h.54. 
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1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pertama adanya identitas seseorang mengenai 

nama lengkap, umur, dan tempat tinggal, kedua adanya posita yaitu penjelasan 

tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang 

dijadikan landasan atau dasar dari gugatan tersebut dijelaskan secara rinci 

dan terang. ketiga adanya petitum yang merupakan isi permintaan dari 

penggugat untuk dikabulkan Majelis Hakim. Ketiga dari syarat formil 

pengajuan gugatan tersebut harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat 

menyebabkan gugatan atau permohonan tersebut tidak dapat diterima Niet 

Onvankelijke Verklard, sehingga tidak dapat dilanjutkan tahap 

persidangannya.10 

Setiap orang memiliki suatu hak untuk diberi perlindungan oleh hukum 

agar dapat mempertahankan suatu haknya dan juga dapat mengajukan 

tuntutan haknya apabila haknya tersebut telah dilanggar oleh orang lain. Jika 

suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka 

seseorang tidak boleh menyelesaikan perkaranya dengan cara main hakim 

sendiri, tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Karena, jika salah satu 

pihak merasa dirugikan hak perdatanya maka dapat mengajukan perkaranya 

ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya yakni 

dengan menyampaikan gugatan dengan pihak yang dirasa merugikan.11 

Syarat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi 

syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR yang 

merupakan landasan hukum formil yang berlaku di lembaga peradilan, jika 

surat gugatan mengandung cacat formil maka hakim dapat menyatakan 

 
10 Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan. h. 26. 

11Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Bandung: Prenada Media, 2019). 
h.43 
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gugatan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard sebagaimana 

putusan perkara waris Nomor  957/Pdt.G/2021/PA.Sgm, setelah membaca 

dan meneliti serta memeriksa surat gugatan beserta perbaikannya yang 

diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan 

Penggugat tersebut mengandung cacat formil, juga untuk mengatur hubungan 

antara perseorangan dengan penguasa, antara perseorangan dengan badan 

hukum atau badan usaha, antara badan hukum atau badan usaha dengan 

penguasa, dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya manusia itu adalah bersifat ingin didahulukan 

kepentingannya, ia senantiasa berusaha memperbesar serta mengemukakan 

kepentingan-kepentingan sesama manusia lainnya. Masing-masing selamanya 

berusaha, supaya kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi sebanyak-banyaknya,  

Inilah masalah manusia yang antara lain menurut perspektif para ahli hukum. 

Masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam 

berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama 

karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam 

hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila 

sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum pada umumnya 

kecil sekali kemungkinan timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum 

yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum 

dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian di luar 

persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak 

yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan 

permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak 

dalam hubungan hukum tersebut. 
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Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya 

berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau 

sengketa yang berujung di pengadilan.  Mengajukan gugatan menjadi suatu 

cara untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas 

atau kewajiban guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat 

melalui putusan pengadilan serta bertujuan memberikan perlindungan yang 

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah pihak main hakim sendiri. 

 Gugatan merupakan permohonan yang disampaikan kepada 

pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar 

diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam 

sebuah gugatan selalu ada pihak penggugat, tergugat, atau turut tergugat. 

Sengketa melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata 

(Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure). 

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap 

putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan 

menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat 

esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. 

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka 

ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan 

dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang inkracht van 

gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Yang mana apakah putusan itu 

dinyatakan “diterima” atau “ditolak”, untuk putusan yang ditolak atau biasa 

disebut “Niet Ontvankeliijk ver klaard”. 

Suatu gugatan dinyatakan Niet Ontvankeliijk ver klaard apabila gugatan 

mengandung cacat formil yang berarti gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti 
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oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan 

dalam putusan untuk dieksekusi.  

Melihat uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas 

putusan Niet Onvankelijk ver Klaard dikarenakan masih minimnya literatur 

yang membahas berkaitan dengan putusan Niet Onvankelijk ver Klaard baik di 

kalangan mahasiswa maupun di kalangan masyarakat pada umumnya, dalam 

hal ini penjelasan mengenai mengapa putusan tersebut dinyatakan sebagai 

putusan Niet Onvankelijk ver Klaard, hal-hal apa saja yang menjadi sebab 

putusan tersebut dinyatakan sebagai putusan Niet Onvankelijk ver Klaard serta 

apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 

tersebut sebagai putusan Niet Onvakelijk ver Klaard.12 

Dalam penulisan skripsi ini akan memfokuskan terhadap putusan yang 

dinyatakan sebagai putusan Niet Ontvankeliijk ver klaard dikarenakan 

mengandung cacat Obscuur libel, Obscuur libel berarti surat gugatan penggugat 

tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Obscuur libel disebut juga, 

formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi 

syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (Duidelijk). 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet 

Onvankelijk Verklaard Dalam Perkara Perdata (Telaah Putusan Nomor 

957/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek, berikut beberapa aspek 

yang menjadi fokus penelitian ini,yaitu: 

 
12 Barendrecht, J. M., & Verkerk, R.. “Legal Certainty and the Lawmaker in the 

Netherlands”. European Journal of Comparative Law, Vol.5 No.2 (2001), h.123-145. 
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a) Analisis Yuridis  

b) Putusan Niet Onvankelijk ver Klaard 

c) Gugatan Obscuur Libel 

d) Perkara Kewarisan 

e) Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Sgm. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk dapat memahami lebih jauh, maka perlu diberikan beberapa 

penjelasan terkait aspek yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Analisis Yuridis 

Analisis Yuridis berasal dari kata “Analisis” dan “Yuridis” Analisis 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana 

penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. 

Pengertian yuridis adalah suatu kaidah hukum atau dimata hukum 

keberlakuannya dibenarkan. Analisis yuridis adalah penyelidikan 

suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum 

atau berdasarkan secara hukum. 

b)  Putusan Niet Onvankelijk ver Klaard 

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 

diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang 

saling berkepentingan. Merupakan putusan yang menyatakan bahwa 

gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.  
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c) Gugatan Obscuur Libel 

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana 

sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan 

tergugat. Eksepsi obscuur libel adalah eksepsi yang menyatakan 

gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena Posita tidak 

jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak 

jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar 

gugatan tidak jelas, Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, 

Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada 

kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri, Pertentangan 

antara posita dengan petitum. 

d) Perkara Kewarisan 

Perkara kewarisan merujuk kepada hukum-hukum yang mengatur 

pemindahan harta dan hak-hak kekayaan dari seseorang kepada 

waris-warisnya setelah kematian individu tersebut. Prinsip-prinsip 

kewarisan berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada hukum 

yang berlaku di negara tersebut. Di banyak negara, aturan-aturan 

kewarisan diatur oleh hukum sipil atau hukum keluarga. Prinsip-

prinsip kewarisan seringkali melibatkan pemisahan harta warisan 

antara ahli waris yang telah ditetapkan, seperti suami, istri, anak-

anak, dan kadang-kadang anggota keluarga lainnya.13 

e) Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Sgm  

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

 
13 Supardin, Membincang Problematika Kewarisan Di Indonesia. h.27. 
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dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.14 Dalam 

putusan tersebut, terdapat perselisihan antara ahli waris mengenai 

pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal. 

Putusan tersebut kemungkinan telah memutuskan bagaimana harta 

warisan tersebut akan didistribusikan di antara ahli waris yang 

bersangkutan 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

adapun pokok masalah adalah, apakah putusan Niet Onvankelijk ver Klaard 

yang disebabkan Obscuur Libel telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku? adapun sub masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan sebuah gugatan waris dapat dinyatakan Obscuur 

Libel? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 

957/Pdt.G/2021/PA. Sgm yang memutuskan gugatan Niet Onvankelijk 

Verklaard disebabkan gugatan Obscuur Libel? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait 

penelitian yang mengkaji tentang putusan Niet Onvankelijk ver Klaard dalam 

perkara perdata, peneliti menemukan suatu penelitian tugas akhir yang dibuat 

oleh: 

1. Calvin Wijaya, dalam jurnal yang ditulis “Tentang Perbuatan Melawan 

Hukum (wederrechtelijk) yang dilakukan PT. Asuransi Allianz Utama 

 
14 Supardin Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi 

Perkara Tertentu) (Alauddin University Press, 2015). h.32. 
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Indonesia dikarenakan adanya klausula warranty dalam Polis Asuransi 

Semua Risiko (All Risks) dengan Nomor Polis: PKB01-G-0911-

01F0000353. Dalam hal ini, unsur kedua dari perbuatan melawan 

hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain telah 

dilanggar. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang yang 

dirugikan karena perbuatan tersebut, maka dengan adanya perbuatan 

melawan hukum timbullah suatu ikatan (verbintensein) untuk mengganti 

kerugian bagi pihak yang dirugikan. Perbuatan penambahan klausul 

warranty tersebut menimbulkan kerugian bagi Mariana dan melanggar 

Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (tort 

law)”.15 Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah, 

penelitian diatas mengkaji tentang sengketa yang objeknya adalah 

pelanggaran hak subjektif orang lain, sedangkan penelitian yang dikaji 

penulis adalah mengkaji tentang sengketa yang objeknya berupa 

warisan atas tanah dan bangunan. 

2.  Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra dalam jurnal yang ditulis, 

“Gugatan dikatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena 

pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai 

tergugat tidak lengkap sehingga hakim memutus perkara dengan Niet 

Ontvankelijke Verklaard (NO)”.16 Adapun yang menjadi perbedaan dalam 

penelitian ini adalah, penelitian diatas mengkaji tentang putusan Niet 

 
15 Calvin Wijaya and Ariawan Gunadi, “View of Tinjauan Yuridis Putusan Niet 

Ontvankelijke Verklaard (NO) Perbuatan Melawan Hukum PT Asuransi Allianz Utama 
Indonesia vs Mariana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015,” Jurnal Hukum dan Bisnis Vol.7 No.1 April 2021. 

16 Dara Sari Sinaga and Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak,” Jurnal Hukum Vol. 39,No. 
1 (April 2023). 
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Onvankelijk ver Klaard dikarenakan kekurangan pihak, sedangkan 

penelitian yang dikaji oleh penulis adalah putusan Niet Onvankelijk ver 

Klaard dikarenakan Obscuur Libel 

3. I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made 

Puspasutari Ujianti dalam jurnal yang ditulis, “Berdasarkan uraian 

pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa putusan dengan amar 

Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam 

kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Badung diawali dengan 

dimulainya dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pemeriksaan di 

persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian dan terakhir 

yaitu kesimpulan sampai dengan penjatuhan putusan. Putusan dengan 

amar gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang 

bersifat negatif karena mengandung cacat formil. Alasan yang dapat 

menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu 

Surat kuasa tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki 

kepentingan hukum, Gugatan error in person, Gugatan prematur, 

Gugatan Obscuur Libel, Gugatan diluar kompetensi dan Gugatan 

Daluwarsa. Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima ini sangat bergantung dari awal pembuatan atau penyusunan 

surat gugatan, jika dalil gugatan yang dibuat oleh penggugat tersebut 

tidak memenuhi syarat formil dan materil yang telah berlaku saat ini 

menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan amar 

putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”.17 

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah, penelitian 

 
17 Ni Made Puspasutari I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu 

Widiati, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai 
Gugat Di Pengadilan Agama Badung,” Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1, No.2 (October 28, 2020). 
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diatas mengkaji tentang putusan Niet Onvankelijk Verklaard disebabkan 

cacat formil yaitu Surat kuasa tidak sah dikarenakan Error In Persona, 

sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah putusan Niet 

Onvankelijk VerkKlaard dikarenakan Obscuur Libel. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui keadaan sebuah gugatan waris dapat dinyatakan 

Obscuur Libel 

b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 

957/Pdt.G/2021/PA. Sgm yang memutuskan gugatan Niet 

Onvankelijk Verklaard disebabkan gugatan Obscuur Libel 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat praktik yang diharapkan dari penelitian ini memberikan 

informasi bagi para peneliti lain yang berminat melakukan 

pengembangan kajian, khususnya dalam hal studi tentang putusan 

Niet Onvankelijk Verklaard.  

b. Manfaat Praktis  

Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian adalah: 

1) Memberikan kontribusi kepada para praktisi hukum untuk 

mengenali berbagai unsur putusan Niet Onvankelijk Verklaard, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam beracara. 
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2) Memberikan kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan 

untuk lebih memahami penerapan putusan Niet Onvankelijk ver 

Klaard, sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam menghadapi 

persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Niet Onvakelijk 

Verklaard yang disebabkan gugatan Obscuur Libel. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Analisis Yuridis 

Analisis yuridis adalah proses atau metode untuk memeriksa, 

memahami, dan mengevaluasi suatu masalah atau isu hukum berdasarkan 

pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam analisis yuridis, dilakukan 

penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum, termasuk undang-undang, 

peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang 

relevan dengan masalah yang sedang dianalisis. Tujuan dari analisis yuridis 

adalah untuk memahami implikasi hukum suatu masalah, menentukan 

kemungkinan solusi atau pendekatan yang dapat diambil berdasarkan pada 

hukum yang berlaku, serta menilai konsekuensi hukum dari setiap langkah 

yang akan diambil. Analisis yuridis sering digunakan dalam berbagai bidang, 

termasuk dalam pembuatan kebijakan, penyelesaian sengketa, dan penelitian 

hukum.1 

Analisis adalah kegiatan  merangkum sejumlah  data besar  yang masih 

mentah kemudian  mengelompokkan atau  memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian  yang relevan  untuk kemudian  mengkaitkan 

data  yang dihimpun  untuk menjawab  permasalahan. Analisis merupakan 

usaha  untuk menggambarkan  pola-pola secara  konsisten dalam  data 

sehingga  hasil analisis  dapat dipelajari  dan diterjemahkan  dan memiliki  arti. 

Menurut  kamus hukum, kata  “yuridis” berasal  dari kata “yuridisch” yang  

berarti menurut  hukum atau  dari segi  hukum.2   

 
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa / 

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 198. 

2 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2001). h.102. 
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Yuridis  diartikan sebagai  menurut hukum  atau yang  ditetapkan oleh  

undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang 

diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua 

orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang 

yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis  merupakan 

suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum  dibenarkan 

keberlakuannya, baik  yang berupa  peraturan-peraturan, kebiasaan, etika 

bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.3 

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan 

bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa  

(untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. 

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana  adalah dapat  disamakan 

dengan mengkaji hukum  pidana materil yang  artinya kegiatan  pemeriksaan 

yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan  

tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan  yuridis dapat  

diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan  yang teliti, pengumpulan  data atau  

penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan  objektif terhadap  sesuatu 

menurut  atau berdasarkan  hukum dan  undang-undang. 

B. Putusan Niet Onvankelijk Verklaard 

1. Pengertian Putusan 

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 

berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap 

(kamus istilah Hukum fockema Andreae). Rumusan-rumusan kurang tepat 

 
3 P. Jimmy M, Marwan, Kamus Hukum : Rangkuman Istilah-Istilah, Pengertian Dalam 

Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, 
Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Dan Hukum Lingkungan 
(Surabaya: Reality Publisher, 2009). h.365. 
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terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. 

Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan 

kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang 

diterjemahkan vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang 

pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan 

keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan 

pendahuluan atau keputusan persiapan, serata keputusan provisioner yang 

diterjemahkan dengan keputusan sementara.4 

Putusan secara utuh bisa dirangkum dalam wujud yang tertulis serta 

yang diungkapkan oleh hakim saat sidang terbuka bagi umum serta putusan 

ini termasuk produk pengadilan sesuai dengan pemeriksaan gugatan. 

Mengacu pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan 

Kehakiman, tidak ditemukan batasan secara rinci mengenai pengertian 

putusan hakim. Peraturan ini mendefinisikan apa yang wajib dicantumkan 

dalam putusan hakim, namun ada beberapa penafsiran yang berbeda 

mengenai putusan hakim sesuai dengan teori para ahli hukum, diantaranya:5 

Mukti Arto. yang mendefinisikan bahwa: “Putusan ialah pernyataan 

Hakim   yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh Hakim 

dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

gugatan”.6 

Roihan A. Rasyid, mendeskripsikan  lebih rinci mengenai putusan 

seperti berikut: “Putusan disebut Vonnis (belanda) ataupun al-Qada’ (Arab) 

 
4 Lilik Mulyadi; Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : 

Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bhakti, 2010). h.277. 

5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002). 
h.78. 

6 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2011). h.245. 
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yakni produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan 

dalam perkara, yakni penggugat serta tergugat. Produk pengadilan semacam 

ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya ataupun 

Yurisdictio contentiosa”. Dan dalam Pasal 60 Undang- Undang Nomor 7 tahun 

1989 dikemukakan bahwa Penetapan dan Putusan hanya sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 7 

Sudikno Mertokusumo berpendapat jika keputusan hakim adalah 

sebuah pernyataan dari pihak hakim selaku petugas yang mempunyai 

kewenangan dan dijelaskan di persidangan dalam rangka melakukan 

penyelesaian ataupun mengakhiri suatu perkara perselisihan antar pihak. 

Rubini & Chaidir Ali memformulasikan jika putusan hakim adalah suatu akta 

penutup yang berasal dari suatu upaya  kasus & putusan hakim itu disebut 

vonis dari hakim yang memuat kesimpulan dari sebab akibat suatu perkara.8 

Dalam Bab I Pasal 1 Angka 5 Rancangan UU Hukum Acara Perdata Tahun 2006 

disebutkan jika “Putusan Pengadilan ialah putusan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis serta diucapkan di persidangan yang terbuka untuk 

umum serta bertujuan untuk melakukan penyelesaian dan/ ataupun 

mengakhiri gugatan”. 

Dengan begitu, kesimpulan dari definisi putusan hakim ialah sebuah 

tindakan ataupun pernyataan oleh hakim di dalam persidangan sebagai 

lembaga Negara yang berwenang, untuk mengatakan serta mengakhiri 

ataupun melakukan penyelesaian sebuah perkara tertentu. Putusan hakim 

dalam pengadilan wajib diumumkan serta putusan tersebut haruslah sama 

 
7 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007). h.39. 

8 Marselinus Ambarita, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke 
Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol.XVIII, 
No. 3 (2021): h.385. 
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dengan putusan tertulis, karena itu termasuk perbuatan faktual. 

Sesuai Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, serta Pasal 19 UU angka 4 Tahun 

2004, maka ketentuan putusan wajib  memenuhi berbagai asas, yakni:9 

a) Memuat jenis sumber alasan yang rinci serta jelas 

b) Harus mengadili semua bagian gugatan 

c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan 

d) Diucapkan dimuka umum 

Putusan pengadilan selalu bersifat condemnatoir yang bermakna 

menghukum maupun sifatnya constituoir yang artinya menciptakan. 

Maksudnya putusan selalu bersifat       mengikat bagi berbagai pihak yang kalah 

guna menjalankan berbagai hal, ataupun membuat sesuatu,bahkan guna 

menjalankan berbagai hal. serta apabila perintah ini tidak dijalankan, maka 

bisa diperintah untuk dijalankan secara paksa ataupun dikenal dengan 

eksekusi.10 

2. Putusan Niet Onvankelijk Verklaard 

Putusan Niet Onvankelijk Verklaard adalah istilah dalam hukum 

Belanda yang secara harfiah berarti "putusan dinyatakan tidak sah". Istilah ini 

digunakan ketika sebuah putusan pengadilan atau keputusan hukum lainnya 

dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku oleh pengadilan.11 Putusan tersebut 

dapat dinyatakan tidak sah karena berbagai alasan, seperti pelanggaran 

prosedur, kesalahan dalam penerapan hukum, atau alasan lain yang membuat 

putusan tersebut tidak dapat diterima secara hukum. Dengan dinyatakan tidak 

sah, putusan tersebut kehilangan kekuatan hukumnya dan dianggap tidak 

 
9 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara 

Di Pengadilan,” Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam Vol.XVIII, no. 2 (2017): h.41–56. 

10 Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h.65. 

11M. Heldeweg. “The Principle of Legal Certainty in Dutch Administrative Law”. Public 
Administration and Development, Vol.26 No.5 (2006), h.367-377. 
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pernah ada.12 Hal ini berarti bahwa putusan tersebut dianggap tidak sah dan 

keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan dapat 

dinyatakan tidak sah karena berbagai alasan, termasuk:13 

Niet onvankelijk Verklaard (N.O) berarti tidak dapat diterima 

gugatanya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak 

dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.  Pada 

umumnya, Pasal 196 Ayat (1) RBg mengatur mengenai putusan pengadilan, 

serta pada Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, serta Pasal 46-68 

Rv, Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg.14 Jenis putusan ini biasa dibagi 

menjadi beberapa aspek, yakni: 

a) Aspek hadirnya para pihak 

Mengenai kehadiran berbagai pihak di persidangan, putusan ini 

meliputi: 

1) Putusan gugatan gugur  

Hal itu termuat pada pasal 124 HIR serta Pasal 77 Rv, yang 

mengatur jika apabila penggugat tidak menghadiri sidang di 

tanggal yang sudah ditetapkan, serta tidak memerintahkan wakil 

guna memenuhi panggilan meskipun ia sudah dipanggil secara sah 

serta patut.15 

 

 
12 Haji Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di 

Indonesia : Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan 
Lembaga Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta Raya: Pustaka Setia, 2017), h.52. 

13 Abdul Manan;, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001). h.110. 

14M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, h.76. 

15 Haji Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di 
Indonesia : Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan 
Lembaga Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta Raya: Pustaka Setia, 2017), h.52. 
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2) Putusan Verstek  

Hal itu ada dalam pasal 125 ayat (1) HIR serta Pasal 78 Rv, 

berlawanan dengan putusan gugatan tidak sah diatas, yang 

menetapkan jika apabila tergugat tidak hadir di hari ditetapkan 

untuk sidang, serta tidak juga memerintahkan pihak wakil supaya 

hadir yang sudah dipanggil dengan patut serta sah.16 

3) Putusan Contradictoir 

Keputusan ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni: 

a. Para pihak hadir pada waktu diumumkannya putusan; 

b. Tidak hadirnya suatu pihak ketika putusan diumumkan.17 

b) Aspek Sifat 

Putusan semacam ini dibagi menjadi: 

1) Putusan Declaratoir  

Putusan declaratoir adalah putusan yang memiliki pernyataan 

maupun perintah yang mengatakan sesuatu (misalnya 

mengabulkan tuntutan dari penggugat) ataupun mengatakan suatu 

kondisi sebagai suatu kondisi yang sah (misalnya memaparkan jika 

tanah yang disengketakan secara hukum adalah milik penggugat). 

2) Putusan Akhir  

Jika putusan sela diberikan oleh hakim serta dijalankan pada saat 

pemeriksaan perkara pokok tengah dijalankan, sehingga putusan 

akhirnya dibuat serta diberikan di akhir maupun sebagai akhir dari 

upaya pemeriksaan utama. Jika demikian, putusan akhir ialah 

perbuatan ataupun tindakan hakim dalam kedudukannya sebagai 

 
16  R.Tresna;, Komentar HIR (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h.209. 

17 Abdul Manan;, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001). h.110. 
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pelaksana ataupun penguasa kekuasaan kehakiman (judicial 

power) untuk melakukan penyelesaian serta mengakhiri 

perselisihan yang muncul di antara para pihak.18 

3) Kekuatan Putusan Pengadilan  

Putusan pengadilan memiliki 3 jenis kekuatan, pada perkara 

perdata, diantaranya: 

a. Kekuatan Mengikat  

Pihak yang terikat pada keputusan pengadilan yakni berbagai pihak 

seperti ahli waris, kita berbagai individu yang memperoleh hak dari 

beberapa pihak.19 

b. Kekuatan Pembuktian  

Suatu putusan dinyatakan mempunyai kekuatan dalam 

pembuktian sebab memenuhi kekuatan pembuktian oleh 

pejabat yang berwenang, ditandatangani dan dipakai sebagai 

alat bukti. 

c. Kekuatan Eksekutorial  

Dengan maksud, sebuah putusan pengadilan bisa dijalankan 

dengan paksaan, jika putusan itu tidak dibuat  dengan sukarela. 

Tetapi, tidak semua putusan pengadilan bisa dipaksakan. 

Putusan pengadilan yang bisa dipaksakan ialah putusan yang 

bersifat  condemnatoir.20 

 
18 Lilik Mulyadi; Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : 

Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bhakti, 2010). h.49. 

19 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. h.89. 

20 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1968). h.504. 
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C. Gugatan Obscuur Libel 

1. Pengertian Gugatan 

Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak 

(kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya 

dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain 

atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.21 

Pengajuan permohonan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam 

suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi 

oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim 

dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak 

mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh 

seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak 

keperdataan sesuai dengan permohonannya.22 

Penggugat adalah Pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Negeri untuk memperoleh perlindungan hukum karena adanya suatu 

pelanggaran hak. Dan terhadap pihak yang dituju dalam suatu surat gugatan 

disebut sebagai tergugat yang merupakan orang atau badan hukum. Seorang 

yang mengajukan gugatan di Pengadilan mengharapkan gugatan itu 

dimenangkan, dengan kata lain gugatan yang diajukan itu dapat diperiksa dan 

diadili oleh pengadilan yang bersangkutan.23 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat 

melakukan pengakuan atau membenarkan isi gugatan yang diajukan 

 
21 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. h.98. 

22 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. h.122. 

23Schermers, H. G. “Judicial Protection in the European Union”. The International and 
Comparative Law Quarterly, Vol.39 No.1(1990), h.93-104. 
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penggugat dan bantahan yang diajukan penggugat berdasarkan alasan-alasan 

sehingga dapat memperjelas duduk perkara, terhadap bantahan yang tidak 

memiliki alasan yang jelas dapat dikesampingkan oleh hakim.24 

Menurut M Yahya Harahap gugatan dalam peradilan hukum perdata 

pada umumnya dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a) Gugatan Wanprestasi  

Gugatan Wanprestasi atau ingkar janji menurut Pasal 1243 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) adalah gugatan yang 

timbul akibat dari suatu perjanjian dimana gugatan tersebut diajukan 

kepada pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili 

dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari 

Wanprestasi atau ingkar janji tersebut. 

b) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH. 

Perdata adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang 

berwenang untuk diadili dikarenakan adanya perbuatan yang 

menimbulkan kerugian kepada orang lain. Gugatan ini tidak perlu 

adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak yang melanggar 

dengan pihak yang dilanggar haknya sehingga kapan saja terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak tersebut pihak yang dilanggar dapat 

langsung mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.25 

Gugatan dinyatakan ditolak apabila gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat tidak dapat dibuktikan sesuai dengan dalil gugatannya sehingga 

 
24 H Moh Hatta; Dyah Ersita Yustanti;, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab ( 

Disertai SEMA Dan PERMA Serta Contoh Surat Berperkara ) (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 
2010). h.77. 

25 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. h.55. 
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akibat hukum yang diterima oleh Penggugat adalah gugatan yang diajukannya 

harus ditolak seluruhnya. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah 

bahwasannya suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki cacat 

formil seperti: 

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum  

Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan pada 

hukum. Hal ini biasanya terjadi pada legal standing gugatan, atau 

gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau cap jempol dan 

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah 

masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau 

dan sudah terselesaikan, atau masalah itu belum terjadi tapi 

dipersengketakan (Premature).26 

2. Gugatan Error in Persona  

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut 

para pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang 

menyebabkan error in persona diantaranya adalah: 

a) Kesalahan Penggugat dalam menuliskan identitas para pihak 

seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak. 

b) Kesalahan Penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya 

menyebut para pihak dalam masalah waris. 

3. Gugatan Obscuur Libel  

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (Obscuur Libel) berakibat 

tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau 

 
26Brouwer, J. G. (). “Unclear Claims and Judicial Scrutiny in Dutch Civil Law”. 

Netherlands International Law Review, Vol.60 No.3 (2013), h.343-364. 
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ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal 

sebagai berikut :27 

a) Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum 

(Rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar 

hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya; 

b) Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak 

lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak 

ditemukan objek sengketa; 

c) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing 

berdiri sendiri; 

d) Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum. 

Petitum tidak rinci, tapi hanya berupa compositur atau ex aequo et 

bono. 

4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif 

Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan 

tidak sesuai dengan kompetensi absolute dan relative. Hal ini diatur 

dalam Pasal 118 HIR. 

5. Gugatan Nebis in idem 

Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan 

perkaranya itu sudah diputus. Maka gugatan tersebut tidak dapat 

diajukan kembali. Dan pengadilan wajib menolak atau menganggap 

gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tersebut tidak dapat 

diterima (Niet Onvankelij Verklaaard) maka pengadilan berkewajiban 

 
27Klomp, M. “Obscurity in Legal Claims: A Comparative Study between Dutch and 

English Law”. Journal of Comparative Law, Vol.12 No.2 (2017), h.203-221. 
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memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau 

pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.28 

D. Perkara Kewarisan 

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena 

dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah 

ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat 

perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-

akibat yang tidak menguntungkan. Secara etimologis, faraidh diambil dari kata 

fardh yang berarti takdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata fardh 

adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.29 

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi 

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa 

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam 

konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak 

kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih 

hidup. Yang dinamakan harta peninggalan adalah harta waris yang akan 

dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan adalah 

harta secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan kepemilikannya 

dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan 

ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta istri dan terakhir harta 

suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.30 

 
28H. Amran Saudi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia| Dinas 

Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY (Jakarta: Raja Grafindo, 2014). h.55-57. 

29 Sayyid Sabiq; Dadi M. Hasan Basri; Abu Hanifah; Nor Hasanuddin;, Fiqih Sunnah Jilid 
3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h.346. 

30 Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974". h.7.  
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Adapun dasar hukum tentang waris Islam terdapat dalam beberapa 

ayat Al- Qur’an, hadis Rasulullah, Ijma’, sebagaimana Ijtihad diantaranya 

adalah: 

 Firman Allah pada QS. An-Nisa/4 : 7 
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Terjemahnya: 
“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika 
mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-
utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan 
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara 
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, 
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah 
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”31 

Selanjutnya Firman Allah dalam QS. An-nisa: 4/176 

هَا 
َ
ل
َ
 ف
ٌ
ت

ْ
خ
ُ
 ا
ٗٓ  
ه
َ
ل  وَّ

ٌ
د
َ
 وَل
 
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
َ
ك
َ
ل
َ
ا ه

ٌ
ةِ اِۗنِ امْرُؤ

َ
ل
ٰ
ل
َ
ك
ْ
ِ ال

مْ فن
ُ
تِيْك

ْ
ُ يُف

ه
لِ اللّٰ

ُ
 ق
ۗ َ
ك
َ
وْن
ُ
ت
ْ
ف
َ
يَسْت

رَ 
َ
 نِصْفُ مَا ت

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
 ل
ْ
 اِن

ٓ
هَا
ُ
وَ يَرِث

ُ
 وَه

ۚ َ
ا ك

َ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
اِن
َ
 ۚ ف

ٌ
د
َ
  هَا وَل

ُّ
هُمَا الث

َ
ل
َ
ِ ف
ن ي ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث ِ مِمَّ

ن يُٰ
ُ
ل

 
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
ُ ل
ه

نُ اللّٰ  يُبَي ِّ
ۗ
ِ
ن يَي ْ
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 الْ

ِّ
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
َّ
لِلذ

َ
ءً ف

ۤ
نِسَا  وَّ

ً
جَالً  رِّ

ً
وَة

ْ
ا اِخ

ٗٓ
وْ
ُ
ان
َ
 ك
ْ
 ۗوَاِن

َ
رَك

َ
 ت

ْ
ن

ءٍ عَلِيْم ْ ي
َ

لِّ شُ
ُ
ُ بِك

ه
وْا ۗ وَاللّٰ

ُّ
ضِل

َ
ت   

 
31 Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya. h.224. 
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Terjemahnya: 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati 
dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, 
maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta 
saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 
sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan 
(hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.”32 

Sumber kedua dari hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau 

Hadits Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang 

menyebutkan: 
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Artinya: 
“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada 
ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan 
mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615).33 

Hadits tersebut, menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan 

kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketetapan dalam al-Qur’an. 

Sumber ketiga dari hukum kewarisan Islam adalah Ijma’/Ijtihad. Ijma’ 

adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa 

setelah wafatnya Rasulullah saw.atas sesuatu hukum syara’ dalam suatu kasus 

tertentu. Jadi ijma’ harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid. Apabila 

ada diantara ulama yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan, maka 

tidak dikatakan ijma. Di samping itu, ijma tersebut dilakukan setelah wafatnya 

 
32 Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya. h.233. 

33 Imam Muslim; Ma'mur Daud;, Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid 3 (Jakarta: 
Widjaya, 1984). h.107. 



31 
 

 

Rasulullah saw oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat 

untuk melakukan ijtihad dan hukum yang disepakati itu adalah hukum syara.34 

Demikian pula halnya dengan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, 

adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih 

hukum yang mengandung nilai-nilai iluhiyyah atau mengandung sebanyak 

mungkin nilai-nilai syariah. Ijtihad sebagai sumber hukum kewarisan Islam, 

yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah saw. atau pemikiran para 

ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan, yang belum atau 

disepakati. Seperti masalah radd dan ‘aul, didalamnya terdapat perbedaan 

pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in atau 

ulama. Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya 

dapat dikelompokkan pada tiga masalah.  

Pertama, masalah yang timbul, sementara al-Qur’an dan Sunnah ayat 

yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut masih bersifat zanni 

yang masih terbuka kemungkinannya untuk ditafsirkan. Kedua,masalah yang 

timbul, tetapi tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid memiliki 

kebebasan yang relatif mutlak. Ketiga, masalah yang timbul, sementara sudah 

ada nash qath’i. Ijtihad ini hanya pernah dijalankan Umar bin Khattab dengan 

alasan dan analisis tertentu. 

E. Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm 

1. Pengertian Pengadilan Agama 

Pengadilan secara bahasa termasuk majelis ataupun dewan yang 

melakukan pengadilan terhadap perkara, biasa juga disebut mahkamah, 

ataupun proses penilaian putusan hakim dalam memutus suatu perkara 

 
34 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam 

(Jakarta: Prenada Media, 2005). h.74. 
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(gedung tempat perkara itu disidangkan).35 Sementara pengadilan agama 

termasuk  terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang artinya Pengadilan 

Agama. Peradilan Agama ialah daya usaha guna memperoleh keadilan 

ataupun melakukan penyelesaian     sengketa hukum yang dijalankan menurut 

ketentuan agama. Dalam UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, pada pasal 1 

ayat (1) yang bunyinya: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang 

yang beragama Islam”.36 

Dengan demikian, pengadilan agama termasuk suatu  pengadilan yang 

ada di Indonesia dan mempunyai sifat yang khusus, serta memiliki yurisdiksi 

dalam beberapa jenis kasus perdata hanya bagi kaum muslim. 

Tugas Pengadilan Agama selaku pengadilan yang berada  di tingkatan 

awal yaitu melakukan penerimaan serta melakukan pemeriksaan, serta 

mempertimbangkan dan mengadili perkara permohonan ataupun gugatan di 

tahap awal   serta paling bawah. Tindakan Agama selaku Pengadilan yang 

menerima pada tahap awal serta memutuskan ataupun mengadili dalam 

tahapan awal seluruh masalah yang dilakukan pengajuan oleh masyarakat 

yang mencari keadilan. Tidak diperkenankan mengajukan sebuah gugatan 

ataupun permohonan secara langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.  

Segala macam perkara wajib melalui Pengadilan Agama pada 

kedudukan yang berjenjang pengadilan tingkat pertama. Seluruh permohonan 

ataupun gugatan yang dilakukan pengajuan sebagai pengadilan tingkat awal 

haruslah melakukan penerimaan, mempertimbangkan serta melakukan 

pemutusan dan tidak boleh menolak untuk melakukan penerimaan, 

melakukan pemeriksaan serta memutuskan perkara yang dilakukan 

 
35 Mohammad Idris; RAMULYO, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata 

Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind - Hill, 1985), h.96. 

36 Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. h.54. 
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pengajuan untuk alasan apapun.37 

2. Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm 

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris berdasarkan surat 

gugatan tanggal 23 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 28 September 2021 dengan 

Register Perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Sgm. 

Sebagaimana jawaban dan eksepsi Tergugat dalam eksepsinya tentang 

gugatan obscuur libel, Penggugat menganggap bahwa Tergugat kurang cermat 

dan mengada-ada tentang dalil dalam Posita angka 1 Penggugat yang 

mendalilkan bahwa almarhumah Hj. Bungalia Dg Bali memiliki sembilan orang 

saudara kandung yang merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Bungalia 

Dg. Baji, justru yang benar adalah almarhumah Pajjo Bin Nadja dengan 

almarhumah Saming Dg Sunggu yang dari pernikahannya tersebut telah 

dikaruniai sembilan orang anak kandung sehingga apanya didalilkan Tergugat 

tersebut patut untuk dikesampingkan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat 

diterima. 

Terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat dalam eksepsinya tentang 

gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak dapat dibenarkan sebab 

berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 244K/Sip/1959 tanggal 5 

Januari 1959, Mahkamah Agung pernah memutus bahwa dalam hal objek 

sengketa yang merupakan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga 

”Tidak Dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai 

Penggugat maupun Turut Tergugat”. Dalam putusan tersebut Mahkamah 

Agung telah menyatakan: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan 

yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam 

 
37 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama". h.12.   
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gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (saudara 

kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat 

dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.selanjutnya: Sikap 

Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 

K/Sip/1969, tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs 

Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: Bahwa 

keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang 

pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris 

yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris 

Kompetensi ataupun kewenangan ini di lingkungan Peradilan Agama 

termasuk suatu upaya menyelenggarakan kekuasaan yang sumbernya dari 

amandemen UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang 

diamandemenkan menjadi UU No. 3 Tahun 2006 serta dijalankan perubahan 

yang kedua menjadi UU No. 50 Tahun 2009. Pada UU tersebut dengan jelas 

diatur mengenai berbagai hal yang ada pada kompetensi Peradilan Agama 

yang bertindak sebagai lembaga yang menjalankan yurisdiksi di Indonesia.38 

Peradilan Agama memiliki kewenangan yang luas, tidak hanya terbatas 

pada perkara perdata semata. Lingkup kewenangannya mencakup 

penanganan perkara di luar ranah perdata yang dapat diselesaikan dalam 

lingkungan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Peradilan Agama memegang 

peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul di 

masyarakat. Meskipun demikian, kebebasan kewenangan Peradilan Agama 

tidak berlaku tanpa batas. Terdapat batasan berupa kasus pidana yang 

merupakan pelanggaran hukum perdata. Dalam hal ini, Peradilan Agama tidak 

memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Pembatasan 

 
38 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (Yogyakarta: Imperium, 

2013). h.41. 
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tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam 

sistem peradilan di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

1. Integritas 

Peneliti harus jujur dan adil dalam semua aspek penelitian, termasuk 

pelaporan hasil dan interpretasi data.  

2. Kerahasiaan dan Privasi 

Harus dijaga kerahasiaan dan privasi informasi yang sensitif tentang 

subjek penelitian.  

3. Persetujuan Subjek 

Subjek penelitian harus memberikan persetujuan yang berdasarkan 

informasi yang memadai tentang tujuan, metode, dan risiko penelitian.  

4. Perlindungan Subjek Rentan 

Subjek yang rentan (misalnya anak-anak, orang dengan gangguan 

kejiwaan, atau komunitas minoritas) harus dilindungi secara khusus dan 

diperlakukan dengan penuh hormat.  

5. Penghindaran Plagiat 

Peneliti harus menghormati karya orang lain dengan menghindari 

plagiat dan memberikan kredit yang layak untuk ide, data, dan hasil 

penelitian sebelumnya.  

6. Kepatuhan Hukum dan Etika 

Peneliti harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, 

serta mengikuti pedoman etika penelitian yang relevan.  

7. Transparansi dan Reproduksibilitas 
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Metode penelitian harus dijelaskan dengan jelas agar hasilnya dapat 

direproduksi oleh peneliti lain.  

8. Kegunaan Sumber Daya dengan Bijaksana 

Peneliti harus menggunakan sumber daya secara efisien dan 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.  

9. Pelaporan yang Jujur 

Hasil penelitian harus dilaporkan dengan jujur, tanpa manipulasi atau 

penekanan yang tidak pantas terhadap data yang tidak mendukung 

hipotesis penelitian.  

10. Tanggung Jawab Publik 

Peneliti memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil 

penelitian dengan jelas kepada masyarakat secara umum, serta untuk 

mempertimbangkan dampak sosial dari penelitiannya.1 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris atau field research (penelitian 

lapangan) dan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode 

kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, 

yaitu pengumpulan data dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi 

maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata- kata dan 

 
1Sabri Samin dkk. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Risalah, Skripsi, 

Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian, Cet.2,  (Alauddin University Press, Desember 2023). 
h,46. 
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bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.2 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat-tempat yang   memiliki 

korelasi dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini di Pengadilan 

Agama Gowa, Jalan Mesjid Raya, Sungguminasa. lokasi ini dipilih karena di 

wilayah tersebut yang melangsungkan terdapat perkara yang terkait dengan 

Putusan Niet Onvankelijk ver Klaard sesuai dengan kasus yang diteliti oleh 

penulis. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan 

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini.3 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah 

ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu. 

2. Data sekunder  

 
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006). h.15. 

3Muhammad Ilyas Ismail, Metodologi Penelitian Pendidikan:Dasar-Dasar Teknik dan 
Prosedur, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.170. 
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Sumber  data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 

langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan secara umum.4 Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer  

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh 

penulis tanpa perantara dari pihak manapun. Bahan hukum primer 

yang digunakan yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-

Undang, Pokok Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Herziene Indonesische Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de 

Buitengewesten (RBg), Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA), Putusan Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm. 

b. Bahan hukum sekunder  

Data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum, dan data-data elektronik yang 

berasal dari internet. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi atau pengamatan 

 
4 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Depok: Prenada 

Media Group, 2018). h.18. 
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Proses mengamati fenomena sosial yang dilakukan secara sistematis 

dan terorganisir, sehingga diperoleh data yang objektif, utuh, dan 

sesuai dengan fakta dilapangan.5 

2. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan keluwesan, 

keterampilan, kemampuan dan pengetahuan tentunya dari peneliti 

untuk melakukan wawancara, baik dengan responden maupun 

informan. 

3. Dokumentasi 

Merupakan kebutuhan pengumpulan data di lapangan. Peneliti dapat 

melakukan penelusuran dan pencarian dokumen dan arsip-arsip yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi secara langsung 

kepada para masyarakat setempat. Dengan tujuan melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuan nantinya. Agar validitas hasil penelitian bisa 

bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.6 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penulis menganalisis menggunakan metode analisis yuridis yaitu 

melakukan  analisis  terhadap  data  yang diperoleh  dengan  menekankan pada  

 
5 Karsadi, Metodologi Penelitian Sosial : Antara Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2018). h.69.  

6Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 
34. 
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tinjauan normatif  terhadap  objek  penelitian  dan  peraturan perundang-

undangan yang ada sebagai hukum positif dengan cara: 

1. Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan satu dengan yang 

lainnya tidak boleh bertentangan; 

2. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, artinya    

peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh   bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

kedudukannya; 

3. Kepastian hukum, apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh 

penegak hukum. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan ada tiga yaitu:7 

1. Credibility (kepercayaan) untuk membuktikan bahwa data yang 

diperoleh sama dengan objek yang ada di lapangan. 

2. Dependability (ketergantungan) untuk menjaga kehati- hatian dalam 

mengumpulkan dan menggambarkan data sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Confirmability (kepastian) untuk mengecek data dan informasi serta 

gambaran hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 
7Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h.129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keadaan Sebuah Gugatan Waris Dalam Perkara Waris Dapat 

Dinyatakan Obscuur Libel 

Hukum adalah seperangkat peraturan yang bersatu menjadi sebuah 

kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tidak mungkin untuk 

mengerti makna dari hukum apabila kita hanya melihat dari satu peraturan 

tersendiri. Hubungan dari aspek lain yang mempertautkan peraturan-

peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi kesatuan 

hukum. Kesatuan hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna 

berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk 

tatanan hukum tersebut. Dasar Hukum Islam di Indonesia yang dijadikan 

acuan oleh hakim Pengadilan Agama yaitu dengan dikeluarkannya Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Dengan 

adanya KHI, menjadikan salah satu bentuk untuk membantu lancarnya 

persidangan di Pengadilan Agama. Eksistensi Pengadilan Agama yang diakui 

dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, dan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Di Dalam pertimbangan terhadap putusan dibedakan menjadi 2 poin, 

yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan 

pertimbangan tentang hukumnya. Di poin pertama bab kali ini, penulis 

menjelaskan mengenai perkara yang ditimbang. Perkara yang ditimbang 

adalah menjelaskan secara sekilas mengenai duduk peristiwa perkara, namun 

sesuai dengan proses perkara, seperti mediasi, dalil-dalil gugatan yang 
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dibacakan, proses tanya menjawab, proses dimana jawaban dari tergugat 

maupun penggugat pembuktian penggugat dan tergugat serta kesimpulan dari 

persoalan yang terjadi sehingga hakim akan dengan mudah memberikan dalil-

dalil atau pertimbangan hukum untuk memberikan putusan. 

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali 

dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau 

dirugikan oleh pihak lain. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus 

mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang 

jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan Rbg yang berlaku, 

penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara 

tegas oleh HIR dan Rbg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. 

Beberapa gugatan tersebut memang harus diperhatikan dalam merumuskan 

gugatan yang akan diajukan ke pengadilan yang berwenang sebab sangat 

mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan 

akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai sinkronisasi 

antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan 

ke pengadilan. 

Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses 

pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah 

awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. 

Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi 

yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak dapat dipenuhi, 

maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard).1 

 
1Pasal 120 HIR dan Tulisan Pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 Rbg 
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Seperti dalam wawancara dengan Muh. Fitrah Abu Bakar selaku hakim 

Pengadilan Agama sungguminasa, prosedur gugatan waris, mengatakan: 
“Obscuur libel adalah istilah hukum yang merujuk pada gugatan 
yang tidak jelas atau kabur, baik dari segi materi maupun formil. 
Dalam konteks ini, gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi 
syarat-syarat formil yang diperlukan untuk diterima dan diperiksa 
lebih lanjut oleh pengadilan. Syarat formil dalam gugatan waris 
meliputi beberapa aspek. Pertama, gugatan harus menyebutkan 
identitas lengkap dan jelas dari para pihak yang terlibat, baik 
penggugat maupun tergugat. Kedua, harus ada uraian yang jelas 
mengenai objek sengketa, dalam hal ini harta warisan yang 
dipersengketakan. Ketiga, gugatan harus menyebutkan dasar 
hukum dan fakta-fakta yang mendukung tuntutan penggugat. Jika 
salah satu atau lebih dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 
gugatan dapat dinyatakan obscuur libel”.2 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa obscuur libel 

adalah kondisi di mana sebuah gugatan dianggap tidak jelas atau kabur, baik 

dari segi materi maupun formil, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan untuk diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Dalam konteks 

gugatan waris, syarat formil yang harus dipenuhi meliputi identitas lengkap 

dan jelas dari para pihak yang terlibat, uraian yang jelas mengenai objek 

sengketa, yaitu harta warisan, serta dasar hukum dan fakta-fakta yang 

mendukung tuntutan penggugat. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, 

gugatan dapat dinyatakan obscuur libel oleh pengadilan, sehingga gugatan 

tersebut ditolak atau tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Oleh 

karena itu, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa semua syarat 

formil telah dipenuhi agar gugatan dapat diterima dan diproses oleh 

pengadilan. 

Lebih lanjut dalam wawancaranya mengatakan: 
“Dalam perkara tersebut, gugatan dinyatakan obscuur libel karena 
terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah 
ketidakjelasan identitas beberapa pihak yang terlibat dalam 
sengketa waris. Selain itu, uraian mengenai objek sengketa, yakni 
harta warisan, juga tidak cukup jelas dan terperinci. Akibatnya, 

 
2Muh. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 
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sulit bagi pengadilan untuk memahami secara menyeluruh duduk 
perkara dan dasar hukum dari tuntutan penggugat. Setelah 
gugatannya dinyatakan obscuur libel, penggugat memiliki 
kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Pengadilan biasanya 
memberikan waktu tertentu bagi penggugat untuk melengkapi 
atau memperjelas gugatannya. Jika setelah perbaikan gugatan 
masih dianggap tidak memenuhi syarat, pengadilan dapat 
menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk 
verklaard”.3 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa gugatan 

dinyatakan obscuur libel karena terdapat beberapa kekurangan, seperti 

ketidakjelasan identitas beberapa pihak yang terlibat dalam sengketa waris 

dan uraian mengenai objek sengketa yang tidak cukup jelas dan terperinci. 

Akibatnya, pengadilan kesulitan memahami duduk perkara dan dasar hukum 

tuntutan penggugat. Setelah gugatannya dinyatakan obscuur libel, penggugat 

memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Pengadilan biasanya 

memberikan waktu tertentu bagi penggugat untuk melengkapi atau 

memperjelas gugatannya. Jika setelah perbaikan gugatan masih dianggap 

tidak memenuhi syarat, pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima atau niet ontvankelijk verklaard. 

Proses beracara secara umum dalam hukum acara perdata, di 

persidangan dilakukan dengan beberapa tahap. Secara garis besar, alur 

perkara dimulai dari proses pendaftaran gugatan, penetapan majelis hakim 

dan hari persidangan, panggilan para pihak, kemudian perkara disidangkan 

(sidang pertama, mediasi, jawab menjawab antara para pihak, pembuktian, 

kesimpulan, putusan upaya hukum, dan diakhiri dengan eksekusi. Apabila 

berkas perkara dalam hal ini surat gugatan telah terdaftar di pengadilan yang 

berwenang, ketua pengadilan telah mengeluarkan surat ketetapan majelis 

hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta majelis 

 
3M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 
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hakim tersebut telah menetapkan hari sidang, selanjutnya memerintahkan 

kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak yang 

berperkara untuk hadir dipersidangan.4 

Jurusita kemudian menyerahkan risalah panggilan tersebut kepada 

hakim sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil secara patut untuk 

menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada sidang 

tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk 

umum dan selanjutnya memeriksa identitas para pihak serta menanyakan 

pemahaman mereka terkait kehadirannya di depan persidangan. Majelis 

hakim kemudian mengupayakan perdamaian, apabila tidak tercapai 

perdamaian maka sidang dilanjutkan. Penggugat membacakan surat 

gugatannya di depan persidangan dan tergugat diberi kesempatan untuk 

menjawab atau menanggapi gugatan tersebut. Terhadap jawaban tergugat, 

pihak penggugat dapat mengajukan tanggapan yang disebut replik dan 

ditanggapi lagi yang disebut duplik dari pihak tergugat.5 

Apabila para pihak tetap mempertahankan dalil-dalil yang 

dikemukakan masing-masing, maka oleh majelis hakim diperlukan 

pembuktian untuk menguji kebenaran dalil-dalil tersebut. Para pihak diberi 

kesempatan untuk mengajukan alat bukti sesuai pasal 164 HIR dan 1866 

KUHPerdata. Setelah para pihak selesai dengan alat buktinya, selanjutnya 

majelis hakim memberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan terkait 

proses sidang yang telah dilaksanakan. Para pihak selalu memiliki kesempatan 

yang sama dan hakim harus mendengar kedua belah pihak sesuai dengan asas 

audit et alterem partem. Terlepas dari asas tersebut dalam hukum juga dikenal 

 
4 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 75. 

5 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.102. 
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asas equality before the law yang berarti bahwa semua orang adalah sama 

kedudukannya dimuka hukum. Berdasarkan dalil dalil dan alat bukti yang 

diajukan, majelis hakim kemudian mengadili perkara tersebut dalam bentuk 

putusan.6 

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada prinsipnya merupakan 

penolakan terhadap surat gugatan yang tidak sesuai dengan formalitas surat 

gugatan berdasarkan pasal 8 Rv dan tidak mempertimbangkan mengenai pokok 

perkara. 

Hasil wawancara dengan Muh. Fitrah Abu Bakar selaku hakim 

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang menyebabkan gugatan tidak dapat 

diterima; 
“Ada beberapa alasan mengapa suatu gugatan dapat dinyatakan 
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh pengadilan. 
Alasan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaklengkapan 
atau ketidakjelasan gugatan dari sisi formil dan materiil. Beberapa 
alasan utama meliputi: 
1. Ketidakjelasan Identitas Para Pihak: Identitas penggugat atau 

tergugat yang tidak jelas atau lengkap dapat menjadi alasan 
gugatan tidak diterima. Pengadilan harus memastikan bahwa 
para pihak yang terlibat dalam gugatan benar-benar memiliki 
legal standing dan kepentingan hukum yang sah. 

2. Kurangnya Uraian Mengenai Objek Sengketa: Gugatan harus 
menjelaskan secara rinci objek sengketa, terutama dalam 
perkara waris. Jika objek sengketa tidak diuraikan dengan jelas, 
pengadilan akan kesulitan memahami apa yang sebenarnya 
dipersengketakan. 

3. Dasar Hukum yang Tidak Kuat: Gugatan harus didasarkan pada 
hukum yang jelas dan relevan. Jika dasar hukum yang diajukan 
tidak mendukung tuntutan atau tidak relevan dengan pokok 
perkara, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. 

4. Ketidakcukupan Bukti Awal: Dalam beberapa kasus, penggugat 
harus menyertakan bukti awal yang cukup untuk mendukung 
gugatan. Jika bukti awal tidak memadai atau tidak relevan, 
pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. 

5. Keliru dalam Menentukan Yurisdiksi: Jika gugatan diajukan di 
pengadilan yang tidak berwenang atau salah dalam 

 
6 Herinawati Laila M. Rasyid, Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA (Pare-

Pare: Unimal Press, 2015). h.56. 
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menentukan yurisdiksi, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat 
diterima.”.7 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa obscuur 

libel merupakan kondisi di mana sebuah gugatan dianggap tidak jelas atau 

kabur, baik dari segi materi maupun formil. Dalam konteks pengadilan, 

gugatan dapat dinyatakan obscuur libel jika terdapat kekurangan dalam 

identifikasi para pihak yang terlibat, uraian objek sengketa, dasar hukum, 

bukti awal, atau penentuan yurisdiksi. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa 

waris, ketidakjelasan mengenai identitas ahli waris dan uraian harta warisan 

dapat menjadi alasan gugatan dinyatakan obscuur libel. Setelah gugatan 

dinyatakan obscuur libel, penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki 

kekurangan dalam gugatannya. Pengadilan biasanya memberikan waktu 

tertentu bagi penggugat untuk melengkapi atau memperjelas gugatan 

tersebut. Namun, jika setelah perbaikan gugatan masih dianggap tidak 

memenuhi syarat, pengadilan dapat menyatakan bahwa gugatan tersebut 

tidak dapat diterima. 

Lebih lanjut lagi; 
“Salah satu contoh yang pernah kami tangani adalah perkara 
gugatan waris di mana penggugat tidak mencantumkan identitas 
lengkap dari salah satu ahli waris yang sah. Selain itu, uraian 
mengenai harta warisan yang menjadi objek sengketa sangat tidak 
jelas, tidak menyebutkan secara rinci jenis, lokasi, dan nilai harta 
warisan tersebut. Akibatnya, pengadilan tidak dapat melanjutkan 
pemeriksaan karena tidak memiliki informasi yang memadai untuk 
memutuskan perkara tersebut. Setelah gugatan dinyatakan tidak 
dapat diterima, penggugat biasanya diberikan kesempatan untuk 
memperbaiki kekurangan yang ada. Penggugat dapat mengajukan 
kembali gugatan dengan memperbaiki identitas para pihak, 
memperjelas uraian objek sengketa, dan melengkapi dasar hukum 
serta bukti-bukti yang relevan. Jika setelah perbaikan gugatan 
tersebut masih memenuhi syarat formil dan materiil, maka 
pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut”.8 

 
7M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 

8M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan 

dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena berbagai 

alasan, termasuk ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dalam gugatan 

tersebut. Salah satu contoh yang disebutkan adalah dalam kasus gugatan waris 

di mana identitas lengkap dari para ahli waris tidak dicantumkan, dan uraian 

mengenai harta warisan yang menjadi objek sengketa tidak cukup jelas. 

Akibatnya, pengadilan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan karena 

kekurangan informasi yang memadai. 

Meski demikian, proses pemeriksaan didepan persidangan dilakukan 

dengan pemeriksaan acara biasa sebagaimana alur penyelesaian perkara 

melalui pengadilan. Menurut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ketika diwawancarai mengemukakan bahwa amar putusan yang 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang 

melalui proses persidangan seperti biasa. Perkara yang dapat dihentikan 

proses pemeriksaannya adalah perkara yang terdapat sengketa kewenangan 

mengadili baik absolut maupun relatif.9 

Diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan Muh. Fitrah Abu Bakar 

selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memberikan keterangan 

bahwa formalitas gugatan yang baik; 
“Penggugat harus memastikan bahwa gugatan disusun dengan 
sangat teliti dan memenuhi semua persyaratan formil dan materiil 
yang ditetapkan oleh hukum. Konsultasi dengan penasehat hukum 
atau advokat sangat dianjurkan untuk membantu dalam menyusun 
gugatan yang baik dan benar. Selain itu, penggugat harus 
memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan sudah lengkap 
dan relevan untuk mendukung tuntutannya”.10 

 
9M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 

10M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penting 

bagi penggugat untuk memastikan bahwa gugatan mereka disusun dengan 

teliti dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini 

termasuk memastikan identitas para pihak tercantum dengan jelas, uraian 

objek sengketa yang rinci, dasar hukum yang kuat, serta kehadiran bukti-bukti 

yang relevan. Jika gugatan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pengadilan 

dapat menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa gugatan tersebut 

tidak dapat diterima.Oleh karena itu, konsultasi dengan penasehat hukum 

atau advokat sangat dianjurkan untuk membantu dalam penyusunan gugatan 

yang baik dan benar. Mereka dapat memberikan panduan yang tepat sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan membantu penggugat untuk 

memastikan bahwa semua aspek gugatan telah dipersiapkan dengan baik. 

Dengan demikian, penggugat dapat meningkatkan peluang kesuksesan 

gugatan mereka di pengadilan. 

Prosedur/pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa 

tidak sesulit yang dibayangkan dan biaya relatif ringan. Terdapat berbagai 

ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan 

putusan akhir dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijk verklaard). Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah 

mempelajari dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diberikan di depan 

persidangan dengan mendengarkan pengakuan langsung dari kedua belah 

pihak dan dapat menyatakan putusan dengan amar gugatan tidak dapat 

diterima. 

Namun, integrasi keagamaan menambahkan dimensi moral dan etika 

dalam pembahasan waris, di mana prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan 

tanggung jawab keluarga menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa. 
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Dalam Islam, pembagian waris memiliki aturan yang ketat dan jelas, yang 

diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga gugatan yang kabur dapat 

mencerminkan ketidaksesuaian dengan ajaran agama tersebut. Oleh karena 

itu, integrasi antara hukum positif dan hukum agama tidak hanya menuntut 

kejelasan formal dalam gugatan, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip 

keadilan ilahi yang menjadi pedoman dalam hukum waris Islam. Analisis ini 

menekankan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak sekadar soal teknis 

yuridis, tetapi juga persoalan etis dan spiritual yang mengikat pihak-pihak 

yang terlibat. 

Pertimbangan yang digunakan majelis hakim telah sesuai dengan 

ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini. Majelis hakim 

menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatannya 

tersebut tidak berdasarkan hukum. Gugatan yang diajukan tersebut tidak jelas 

atau kabur karena tidak memiliki dasar gugatan yang jelas. Alasan inilah 

majelis hakim dapat mempertimbangan dalam menyatakan putusan gugatan 

tidak dapat diterima tersebut yang dimana putusan tersebut bersifat negatif. 

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan, pengadilan menilai tidak 

perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara, maka gugatan penggugat 

harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijk verklaard). 

B. Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA. 

Sgm yang memutuskan Gugatan Niet Ontvankelijk Verklaard 

Disebabkan Gugatan Obscuur Libel 

Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama merupakan 

peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung bersama 
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dengan peradilan lainnya, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha 

Negara, dan Pengadilan Militer. Dan dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama (LN No.22/2006 dan TLN No.4611) dan 

diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2006, kewenangan (kompetensi) 

Pengadilan agama semakin berkembang luas, yang berkaitan sesuai dengan 

kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia, dan perkembangan 

hukum saat ini, salah satunya dalam bidang Hukum Waris. Peraturan yang 

membahas mengenai waris di Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum 

Islam (Impres No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991), dan mengenai 

pembahasannya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama angka 2 alinea keenam. 
“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara 
dapat mempertimbangan untuk memilih hukum apa yang akan 
dipergunakan dalam pembagian warisan”11 

 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan, dijelaskan 

bahwa hal-hal yang mengenai kewarisan diatur dalam Pasal 171, sebagai 

berikut: 
“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing.”  

Sedangkan Pasal 172 berbunyi:  
“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu 
identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan 
bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama 
menurut ayahnya atau lingkungannya”12 

Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara dalam bidang 

Hukum Waris, pada saat Penggugat mengajukan gugatannya proses pengajuan 

 
11Hendri Sulistiawan, “Gugatan Warisan dan Pembagiannya di Pengadilan Agama 

Surakarta”(eprints,Universitas Muhammadiyah Surakarta,2009). h.43. 

12Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171, dan Pasal 172. 
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gugatan waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berprosedur sebagai 

berikut,  

1. Gugatan waris diajukan ke bagian pendaftaran gugatan di Pengadilan, 

dapat dilakukan perorangan maupun menggunakan kuasa hukum. 

Gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi dua syarat, yaitu 

syarat formil dan materiil. Syarat formil berupa keterangan dari identitas 

para pihak Penggugat dan Tergugat harus lengkap, termasuk mengenai 

dasar-dasar gugatan atau fundamentum petendi harus kuat. Sedangkan, 

syarat materiil berupa fakta-fakta mengenai peristiwa yang berkaitan 

dengan alasan-alasan yang sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya.  

2. Gugatan waris yang diajukan ke Pengadilan Agama harus disertai dengan 

alat bukti yang lengkap, seperti surat keterangan kematian yang 

dikeluarkan oleh aparatur desa, dokumen dokumen kepemilikan objek 

harta waris, alat bukti yang dimiliki objek yang mejadi sengketa tidak 

boleh ambigu atau belum jelas.  

3. Gugatan waris diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman 

Tergugat.  

4. Penggugat membayar panjar biaya perkara, bagi Penggugat yang tidak 

mampu dapat berperkara secara prodeo dengan melampirkan surat 

keterangan tidak mampu dari Kepala desa setempat. 

5. Setelah gugatan diajukan di Pengadilan Agama, maka Penggugat dan 

Tergugat menunggu panggilan dari Juru Sita yang menyampaikan surat 

panggilannya dan akan mendapatkan hari dan tanggal kapan 

persidangan akan berlangsung. 

6. Pada saat hari dan tanggal yang telah ditentukan tiba, proses 

persidangan dimulai dari Majelis Hakim dengan memberi nasihat 
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Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara 

kekeluargaan, dan untuk memaksimalkan upaya tersebut dilakukan 

mediasi yang dilakukan oleh mediator kepada kedua belah pihak 

sebagaimana peraturan mengenai mediasi yang diatur dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.  

7. Setelah melakukan mediasi jika hasilnya para pihak memilih damai maka 

dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak terjadi damai oleh para 

pihak saat mediasi maka dilanjutkan proses-proses persidangan sesuai 

dengan yang diatur dalam perundang-undangan.13 

Dalam perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm Kabupaten Gowa, 

setelah melalui prosedur yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Agama 

perkara ini hanya sampai dalam tahap mediasi dan pembacaan gugatan 

dengan perbaikannya. Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi 

surat gugatan serta perbaikannya, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan 

dengan mengedepankan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, 

pemeriksaan perkara dipandang cukup karena surat cacat yang terkandung 

didalam surat gugatan formil sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat 

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).14 

Sebagaimana yang disampaikan ketua Majelis Hakim Muh. Fitrah Abu 

Bakar sebagai berikut: 
“Dalam perkara ini setelah sidang pertama langsung dimediasi, 
mediasi gagal kemudian masuk ruang sidang, dibacakan gugatan 
penggugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim telah memberikan 
kesempatan, penggugat juga" meminta untuk memperbaiki 
gugatannya, di kasihlah kesempatan kepada penggugat untuk 
memperbaiki gugatannya yang sudah menjadi hak dia, hukum 
acaranya seperti itu. Sudah diberikan kesempatan 

 
13 Vonny Novita Mayasari, “Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Perubahan Surat 

Gugatan Di Muka Persidangan Pengadilan Agama Palembang” (2015). h.31. 

14M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 
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memperbaiki,namun kalau perbaikannya tetap mengandung cacat 
formil yang terkategori gugatan obscuur libel (tidak jelas), oleh 
karena itu Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan NO”15 

Majelis Hakim memiliki peranan paling penting di setiap Pengadilan 

Agama maupun Pengadilan Negeri dan sebagai pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman sesuai dengan “Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 jo, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 

dimana seorang hakim memiliki peran untuk menerima, memeriksa, dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan.16 

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 

perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm Kabupaten Gowa, sebagai berikut : 

Dalam proses hukum acara perdata, sebelum memeriksa substansi 

pokok perkara, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan 

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Eksepsi ini adalah bantahan dari 

Tergugat yang diajukan bersamaan dengan jawaban, dan bertujuan untuk 

menggugurkan gugatan tanpa perlu masuk ke dalam pokok perkara. Sesuai 

dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim wajib memeriksa 

apakah eksepsi tersebut beralasan secara hukum. Eksepsi dapat berupa 

keberatan terhadap kompetensi pengadilan, atau cacat formil dalam gugatan, 

seperti obscuur libel yang mengindikasikan ketidakjelasan perumusan 

gugatan. Jika eksepsi diterima, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima 

(niet onvankelijk verklaard), dan Majelis Hakim tidak akan melanjutkan 

pemeriksaan pada pokok sengketa. 

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan ketiga eksepsi Tergugat 

lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. Yang menyembuhkan  

 
15M. Fitrah Abu Bakar (39 Tahun), Majelis Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Gowa, 16 Mei 2024. 

16Ahmad Rifa’I, “Penemuan Hukum Oleh Hakim”,(Jakarta:Sinar Grafika,2010). h.26. 
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“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, 
terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh 
dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah 
melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama 
dengan pokok perkaranya”.  

Oleh karenanya ketiga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara. 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa oleh karena proses perdamaian maupun mediasi 

tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan 

gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya. 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan perkara 

kewarisan yang pada pokoknya berkaitan dengan obyek sengketa seluas 1,5 

are yang terletak di lingkungan Tamallaeng, Kelurahan Tamallayang, 

Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa milik saudaranya yang bernama 

Hj. Bungalia Dg. Baji dan bersumber dari orang tua Penggugat dan Pewaris 

bernama Paijo bin Nadja, dimana saat ini objek sengketa dikuasai oleh 

Tergugat #nama tergugat yang merupakan salah satu anak dari saudara 

Penggugat yang telah meninggal dunia bernama Pakke Dg. Narang;  

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

telah mengajukan jawaban pokok perkara secara tertulis bertanggal 9 

November 2021 yang pada pokoknya Tergugat menegaskan bahwa Tergugat 

menguasai dan atau tinggal di atas tanah dan bangunan yang menjadi objek 

sengketa dalam perkara a quo berdasarkan surat wasiat almarhumah Hj. 

Bungalia Dg. Baji dan suaminya yang bernama almarhum Drs. H. Abd. Hamid 

Ali bin H. Muh. Ali tertanggal 01 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Alimuddin 

R., S.Sos, sebagai Lurah Tamallayang dan H. Muh. Natsir Dg. Bella sebagai 

Kepala Lingkungan Tamalayang, sehingga berdasarkan hukum penguasaan 
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yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah dan bangunan yang menjadi 

objek sengketa dalam perkara a quo. 

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam pokok perkara angka 3 

Tergugat sebagaimana Tergugat menguasai objek sengketa tanah dan 

bangunan berdasarkan wasiat, namun Tergugat perlu ketahui bahwa 

keberadaan surat wasiat yang Tergugat sampaikan dimana hal tersebut 

Penggugat selaku saudari kandung dari almarhumah Hj. Bungalia Dg Baji 

selaku ahli waris dari garis keturunan kesamping tidak mengetahui 

keberadaan surat wasiat tersebut dan tentu hal tersebut menjadikan surat 

wasiat yang dijadikan alas hak atas penguasaan objek tanah dan bangunan 

atas nama Hj. Bungalia Dg Baji itu tidak dapat dilaksanakan dan atau 

ditunaikan sebagaimana pendapat para ulama tentang wasiat dan adapun 

besaran nilai harta yang boleh di wasiat maksimal 1/3 (sepertiga) dari nilai 

total harta peninggalan kecuali melalui kesepakatan semua ahli warisnya, hal 

ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, Bersabda, ’’Sepertiga, dan sepertiga 

itu banyak. Sesungguhnya, bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam 

keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam 

kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang lain’’. Selanjutnya dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 tersebut, terdapat syarat-syarat 

wasiat, yakni jika dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau 

tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris. Wasiat hanya 

diperbolehkan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan, kecuali 

jika disetujui oleh para ahli waris, dan jika itu merupakan pesan atau wasiat 

dari almarhumah Hj. Bungalia Dg Baji sebagai pemilik harta namun ada 

ketentuan dari Allah SWT, apabila berwasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta 

merupakan hal yang diharamkan, dan apabila terlanjur diwasiatkan lebih dari 
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1/3 (sepertiga), maka kelebihannya itu harus dibatalkan, sehingga terhadap 

wasiat yang digunakan sebagai dasar penguasaan objek sengketa tanah dan 

bangunan oleh Tergugat patut untuk dikesampingkan dan atau setidak-

tidaknya tidak dapat dijadikan dasar penguasaan. 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui atau tidak 

dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan 

harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam 

pasal 311 R.Bg  bahwa “pengakuan yang dilakukan  di depan hakim 

merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara 

pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya”. Kaidah hukum yang sama  

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Menimbang, bahwa setelah membaca, mendengar dan mencermati 

jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim 

merumuskan pokok sengketa dalam perkara ini adalah  

1) kedudukan objek warisan,  

2) status pewaris dan ahli warisnya,  

3) bagian-bagian ahli waris.  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya 

Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg. Jo. 

Pasal 1865 BW yang menentukan “Barang siapa yang mengatakan ia 

mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan 

haknya atau untuk membantah hak orang lain maka harus membuktikan 

adanya hak itu atau adanya peristiwa itu". Menimbang, bahwa untuk 

menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat 

berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P. 9; Menimbang, terhadap bukti P.1 

berupa fotokopi Silsilah Keluarga Paijo dan Saming Dg. Sunggu yang dibuat 
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oleh Lurah Tamallayang yang telah diberi materai cukup, berstempel pos dan 

telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana memiliki kekuatan pembuktian 

dan telah membuktikan hubungan kekerabatan ataupun pertalian nasab 

keluarga Pajjo dan   

Menimbang, terhadap bukti P.2 sampai dengan P.8 berupa fotokopi 

Surat Keterangan Kematian masing-masing atas nama Kaharuddin Dg. Limpo, 

Pakke Dg. Narang, Daswati Dg. Tarring, Hj. Habibah Dg. Bollo, Sujiati Dg. Tigi, 

Hj. Bungalia dan Hamzah telah diberi materai cukup, berstempel pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya, bukti mana memiliki kekuatan pembuktian 

sehingga telah membuktikan peristiwa kematian pihak-pihak terkait 

sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan di atas; Menimbang, terhadap 

bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) Tahun 2010 atas obyek sengketa yang terletak di 

Tamallaeng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten 

Gowa atas nama Hj. Bungalia binti Padjo, telah diberi meterai cukup, 

berstempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti mana 

merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan sebagaimana ketentuan Pasal 

285 RBg, oleh karenanya terbukti bahwa pada tahun 2010 Hj. Bungalia adalah 

pihak yang terdaftar sebagai wajib pajak. 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan 

permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa, namun dalam proses 

pemeroleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan 

Penggugat menyatakan mencabut permohonan sitanya oleh karenanya 

terhadap sita Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dihubungkan dengan 
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bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka majelis menemukan fakta-

fakta sebagai berikut :  

1. Bahwa pewaris Hj. Bungalia Dg. Baji telah meninggal dunia  

2. Bahwa Paijo bin Nadja dan Saming Dg. Sunggu juga telah meninggal 

dunia;  

3. Bahwa Hj. Bungalia Dg. Baji telah menikah dan memiliki suami bernama 

Drs. H. Hamid Ali Dg. Mattiro yang juga telah meninggal dunia setelah 

meninggalnya Hj. Bungalia Dg. Baji;  

4. Bahwa dari pernikahan Hj. Bungalia Dg. Baji dengan Drs. H. Hamid Ali Dg. 

Mattiro tidak melahirkan anak, namun Drs. H. Hamid Ali Dg. Mattiro 

memiliki anak yang masih hidup dari perkawinannya terdahulu;  

5. Bahwa Hj. Bungalia Dg. Baji memiliki 8 saudara, namun 7 diantaranya 

telah meninggal dan 1 orang masih hidup yaitu :  

a) Kaharudin Dg. Limpo telah meninggal dunia  

b) Pakke Dg. Narang telah meninggal dunia  

c) Daswati Dg. Tarring telah meninggal dunia  

d) Hj. Habibah Dg. Bollo telah meninggal dunia  

e) Sujiati Dg. Tigi telah meninggal dunia  

f) H. Syamsuddin Dg, Nyalla masih hidup  

g) Hj. Mutiara Dg. Sayu masih hidup  

h) Hamzah Dg. Nakku telah meninggal dunia  

6. Bahwa di antara 6 saudara Hj. Bungalia Dg. Baji yang telah meninggal 

dunia juga meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu :  

a) Kaharudin Dg. Limpo meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak;  

b) Pakke Dg. Narang meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak  

c) Daswati Dg. Tarring meninggalkan 5 orang anak  
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d) Hj. Habibah Dg. Bollo meninggalkan seorang suami dan 10 orang anak  

e) Sujiati Dg. Tigi telah meninggalkan suami  

f) H. Syamsuddin Dg, Nyalla masih hidup  

g) Hj. Mutiara Dg. Sayu masih hidup  

h) Hamzah Dg. Nakku telah meninggalkan anak  

7. Bahwa Hj. Bungalia Dg. Baji memiliki harta warisan yang bersumber dari 

pemberian orang tuanya berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak 

Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa 

(dahulu Kp. Tamallayang kemudian berganti nama menjadi Link. 

Tamallayang, Kelurahan Bontonompo, Kabupaten Gowa) dengan batas-

batas sebagai berikut: 

a) Sebelah utara : H. Nasir Dg. Taro;  

b) Sebelah timur : Jalan Raya/Jalan Poros 

c) Sebelah barat : Sariama Dg. Lebang;  

d) Sebelah selatan : Harianto.  

8. Bahwa Hj. Bungalia Dg. Baji beserta suaminya Drs. H. Hamid Ali Dg. 

Mattiro telah membuat surat wasiat berkaitan dengan sebidang tanah 

dan rumah yang terletak Kelurahan Tamallayang, Kecamatan 

Bontonompo, Kabupaten Gowa (dahulu Kp. Tamallayang kemudian 

berganti nama menjadi Link. Tamallayang, Kelurahan Bontonompo, 

Kabupaten Gowa) dengan batas-batas sebagai berikut: 

a) Sebelah utara : H. Nasir Dg. Taro;  

b) Sebelah timur : Jalan Raya/Jalan Poros;  

c) Sebelah barat : Sariama Dg. Lebang;  

d) Sebelah selatan : Harianto.  
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Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di atas, 

sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkaranya, maka terlebih 

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan dengan 

fakta yang ditemukan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta 

eksepsi Tergugat. 

Menimbang bahwa Adapun yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat 

adalah sebagai berikut : 

1. Obscuur libel 

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang berkaitan dengan kaburnya 

gugatan akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa adanya 

pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana petitum nomor 7 yang 

meminta agar harta warisan almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji dikembalikan 

pada Penggugat padahal dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat terurai 

bahwa almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji memiliki sembilan orang saudara 

kandung yang merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji. 

Dalam repliknya Penggugat menjawab bahwa teks yang benar dari posita 

nomor 1 adalah almarhum Paijo bin Nadja dengan almarhumah Saming Dg 

Sunggu dari pernikahannya tersebut telah dikarunia sembilan orang anak 

kandung termasuk almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji.  

Menimbang, bahwa gugatan merupakan instrumen yang digunakan 

Majelis Hakim sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara 

khususnya yang bersifat contentious. sehingga dalam pembuatan atau 

perumusan suatu gugatan harus dilakukan secara teliti dan cermat agar materi 

gugatan yang dibuat dapat dicerna secara baik serta memenuhi ketentuan 

formil dalam perumusan suatu gugatan. Menimbang, bahwa salah satu aspek 

yang harus diperhatikan dalam merumuskan atau membuat suatu gugatan 
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adalah adanya persesuaian antara petitum dengan dalil gugatan, sehingga 

tidak dibenarkan apabila dalam suatu gugatan terjadi pertentangan atau 

kontroversi di antara keduanya, terjadinya ketidaksesuaian antara petitum 

dengan posita gugatan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil 

sehingga dianggap kabur (obscuur libel), lagipula dalam hal menentukan 

komponen atau bagian yang akan dituntut oleh Tergugat dalam tuntutannya 

adalah merupakan hak prerogatif Penggugat sebagai pihak yang merasa telah 

dilanggar haknya, sehingga Penggugatlah yang paling mengetahui batasan-

batasan tuntutannya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut 

dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;  

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat dinyatakan tidak 

beralasan hukum terkait dengan ketidaksesuaian posita dan petitum 

mengenai pencantuman semua ahli waris sebagai pihak yang berhak 

menerima warisan dalam petitum, majelis menilai dalam perkara yang 

berkenaan dengan hukum kewarisan pencantuman ahli waris sebagai pihak 

yang berhak atas harta warisan pewaris dalam petitum bersifat mutlak, tidak 

dicantumkannya sebagian ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima 

harta warisan pewaris mengakibatkan gugatan melanggar hukum, khususnya 

hukum formal gugatan kewarisan. 

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) 

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang berkaitan dengan kurangnya 

pihak yang dilibatkan dalam gugatan oleh Penggugat karena tidak melibatkan 

seluruh ahli waris yang berhak dari almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji sebagai 

pihak dalam perkara a quo, seperti saudara kandung almarhumah Hj. Bungalia 

Dg. Baji dan atau ahli waris pengganti dari saudara kandung almarhumah Hj. 



70 
 

 

Bungalia Dg. Baji yang telah meninggal, anak-anak bawaan dari Almarhum Drs. 

H. Abd. Hamid Ali Bin H. Muh. Ali (suami almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji);  

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Penggugat yang menunjuk 

beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai alasan pembenar tidak 

dimasukkannya ahli waris dalam gugatan, majelis berpendapat putusan 

tersebut berkaitan dengan gugatan sengketa milik di peradilan umum yang 

diajukan oleh ahli waris terhadap pihak ketiga yang menguasai objek warisan, 

oleh karenanya tidak dapat diterapkan dalam gugatan kewarisan di 

pengadilan agama yang memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak ditariknya Sariama Dg. Lebang 

sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal dalam surat wasiat yang dibuat 

oleh almarhumah Hj. Bungalia Dg. Baji dan suaminya disebutkan objek 

sengketa dalam perkara a quo diserahkan kepada Tergugat dan Saudari 

Sariama Dg. Lebang, hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak 

sebab Sariama Dg. Lebang tidak dalam posisi menguasai obyek sengketa 

sehingga tidak harus digugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, namun 

demikian dalam posisinya sebagai ahli waris dari Kaharuddin Dg. Limpo 

Sariama harus dilibatkan sebagai pihak. 

 

 

3. Gugatan Salah Objek (Error In Objecto) 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan 

setempat dan dalam pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa 

Penggugat dan Tergugat masing-masing menunjukkan objek yang sama 

sehingga tidak ada pertentangan mengenai objek lokasi, adapun berkaitan 

dengan Penggugat hanya menggugat 1,5 are sedangkan yang dikuasai oleh 
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Tergugat adalah 602 m2 tidak menjadikan gugatan Penggugat error in objecto 

karena hal itu merupakan hak dari Penggugat sebagai pihak yang mengajukan 

tuntutan, oleh karenanya terhadap eksepsi error in objecto dinyatakan tidak 

beralasan hukum sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa selain berkaitan 

dengan eksepsi Tergugat, majelis Hakim juga menemukan tidak terpenuhinya 

aspek formal dalam gugatan Penggugat yaitu alpanya Penggugat 

mencantumkan tahun kematian pihak-pihak terkait dalam gugatan kewarisan 

ini. 

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat berkaitan dengan 

kurangnya pihak dalam gugatan (plurium litis consortium) beralasan hukum 

dan dapat dikabulkan serta adanya unsur kekaburan gugatan penggugat, maka 

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard); Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tergugat, maka 

tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pokok 

perkara; Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak 

diterima, maka penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara harus 

dihukum untuk membayar biaya perkara. 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;  

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah). 

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Andi 

Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR 
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dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu 

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim 

Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 

Dalam menetapkan ahli waris asas keadilan dasar hukumnya terdapat 

dalam surah Al-Maidah/ 5:8 
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Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan”.17 

Dan diperjelas lagi dalam QS An-nisa/4: 7 tentang adanya keadilan 

dalam menerima hak waris antara laki-laki dan perempuan. 
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Terjemahnya: 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan”.18 

Perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. 

Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan memiliki 

kekuatan yang sama kuat dalam warisan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah 

An-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam 

mendapatkan warisan. Dilihat pembagian harta warisan yang tidak sama 

 
17 Qur’an Kemenag. h.354. 

18Qur’an Kemenag. h.362. 
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antara laki-laki dan perempuan ini tetap adil karena secara umum, laki-laki 

membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, hal ini karena 

laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki memikul kewajiban 

ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis mengutip putusan 

Mahkamah Agung RI NO. 938/SIP/1971 tanggal 4 oktober 1972 dan No. 1078 

K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975: gugatan penggugat harus dinyatakan 

tidak dapat diterima (Niet OntvanKelijk Verklaard)  Seperti Perkara  Nomor 

957/Pdt. G/2021/PA. Sgm. 

Selanjutnya, penulis mengutip ayat tentang hakim berlaku adil telah 

diatur dalam Al-Qur’an sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al- Maidah 

5/49. 
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Terjemahnya: 
“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan 
mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka 
memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan 
sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah 
orang-orang yang fasik”.19 

Tafsir Jalalain Allah menyuruh Nabi untuk memutuskan perkara 

hukum di antara orang-orang berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Beliau 

dilarang mengikuti hawa nafsu mereka. Beliau juga harus bersikap hati-hati 

terhadap mereka, agar mereka tidak menyesatkan beliau dari sebagian yang 

telah diturunkan Allah kepada beliau. Jika mereka berpaling dari hukum yang 

 
19Qur’an Kemenag. h.432. 
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diturunkan Allah dan bermaksud mengubahnya, maka Allah akan 

menimpahkan azab dunia kepada mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka 

perbuat, seperti sikap berpaling tadi. Allah juga akan membalas semua dosa 

itu di akhirat kelak. Allah tegaskan banyak di antara manusia itu orang-orang 

yang fasik (pelanggar agama). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam perkara waris, gugatan dapat dinyatakan Obscuur libel jika klaim 

yang diajukan tidak jelas atau kabur sehingga sulit untuk dipahami oleh 

pihak yang terlibat, termasuk pengadilan. Obscuur libel terjadi ketika isi 

gugatan tidak memberikan keterangan yang cukup tentang dasar hukum 

atau fakta yang mendukung klaim pewarisan tersebut. Ketidakjelasan ini 

dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hak dan kewajiban 

para pihak, serta menghambat proses penyelesaian sengketa secara adil 

dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi pihak penggugat untuk 

menyusun gugatan dengan rinci dan jelas, mencakup semua elemen yang 

diperlukan agar dapat diproses dengan tepat di pengadilan. 

2. Perkara Waris Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm yang Dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah menimbang, 

bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 

K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan 

bahwa : “ bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam 

persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya 

merupakan bukti yang tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan 

penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”. 

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan 

kurangnya pihak dalam gugatan (plurium litis consortium) beralasan 
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hukum dan dapat dikabulkan serta adanya unsur kekaburan gugatan 

Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima 

(Niet ontvankelijk verklaard); Menimbang bahwa dengan dikabulkannya 

eksepsi Tergugat, maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim untuk 

mempertimbangkan pokok perkara. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk membentuk Kitab 

UndangUndangHukum Acara Perdata yang lengkap yang di dalamnya 

mengatur tentangsyarat-syarat suatu gugatan yang harus dipenuhi 

dalam membuat suatugugatan yang diakui menurut Hukum Acara 

Perdata Indonesia.  

2. Disarankan para pihak Penggugat dalam membuat suatu gugatan harus 

lebih teliti dalam membuat suatu gugatan khususnya mengenai syarat 

materil dan formil suatu gugatan yang harus dipenuhi sehingga 

pemeriksaan pokokperkara dapat dilakukan dan keadilan dapat 

ditegakkan.  

3. Semoga para Hakim berani mengambil terobosan hukum demi tegaknya 

suatu keadilan, agar para pencari keadilan merasakan keadilan yang 

nyata dan masalah yang berlarut bisa terselesaikan dengan baik 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana dasar hukum ditetapkan  putusan niet ontvankelijk verklaard 

dalam putusan niet Ontvankelijk Verklaard nomor 957  

2. Bagaimana keadaan sebuah gugatan waris dapat dinyatakan Obscuur 

Libel?  

3. Bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 

957/Pdt.G/2021/PA. Sgm yang memutuskan gugatan Niet Ontvankelijk 

Verklaard disebabkan gugatan Obscuur Libel?  

4. faktor apa saja yang dapat menyebabkan putusan dapat disebut putusan 

Niet Ontvankelijk Verklaard? 

5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah gugatan dapat 

dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard?  

6. Dapatkah Anda menjelaskan secara singkat mengenai perkara Nomor 

957/Pdt. G/2021/PA. Sgm ini?  

7. Dalam konteks kasus ini, faktor-faktor apa saja yang membuat gugatan 

dianggap obscuur libel?  

8. Apakah Anda melihat adanya kebutuhan untuk perubahan atau 

perbaikan dalam regulasi terkait gugatan obscuur libel? 
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