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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف
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 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

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 
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 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif atau 

yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

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

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah : ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  
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Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah بِا الََّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah هُمَ   فِي 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 
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SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama  :  Ulfah Yunita Wulandari 
NIM  :  80100222134 
JUDUL  : Analisis Putusan Iṡbāt Nikah yang Bertentangan dengan 

Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus pada Kantor 
Urusan Agama di Kabupaten Soppeng) 

            
            
          Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang realitas putusan iṡbāt 
nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng dan untuk mengetahui analisis 
putusan iṡbāt nikah yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan 
di Kabupaten Soppeng. 
                  Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
jenis penelitian Field Research kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan yuridis empiris, yuridis normatif (syar’i), dan sosiologis. Tehnik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah Analisa data 
kualitatif. 
         Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, realitas putusan 
iṡbāt nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng pada tahun 2022-2023 
mengalami penurunan. Data tersebut dapat menggambarkan secara faktual 
jumlahnya yang semakin menurun disebabkan meningkatnya kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Kedua, realitas 
putusan iṡbāt nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama dalam lingkup 
Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir 
antara 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Pihak Kantor Urusan Agama 
harus patuh terhadap penetapan Pengadilan Agama untuk menerbitkan akta 
nikah. 
        Implikasi penelitian ini adalah untuk lingkup Pengadilan Agama 
yang merupakan lembaga Peradilan Agama untuk menegakkan hukum agar 
tetap menerima permohonan iṡbāt nikah selama persyaratan terpenuhi, 
karena pengabulan terhadap iṡbāt nikah memiliki kontribusi yang sangat 
besar dalam memberikan keadilan dan suatu kepastian hukum bagi pasangan 
suami istri yang menikah sirri atau menikah sebelum berlakunya Undang-
Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perlu ada kerjasama 
antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama untuk lebih 
meningkatkan koordinasi secara intens. Perlu adanya ketegasan dari lingkup 
Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku nikah sirri agar 
taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pula sosialisasi dari 
pihak kepolisian, akademisi dengan mengoptimalkan sosialisasi tentang 
sanksi hukum bagi pelaku pernikahan yang tidak tercatat. 
 
Kata Kunci : Analisis, Iṡbāt Nikah, Undang-Undang Perkawinan  
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ABSTRACT 

Name  :  Ulfah Yunita Wulandari 
Student Id :  80100222134 
Title : Analysis of the Iṡbāt Marriage Decisions that Contradict 

the Marriage Law (Case Study at the Office of Religious 
Affairs in Soppeng Regency). 

            
The purpose of this research is to discuss the reality of the iṡbāt 

marriage decisions at the Watansoppeng Religious Court and to analyze iṡbāt 
marriage decisions that contradict the Marriage Law in Soppeng Regency. 

To address these issues, the author employed a type of research known 
as qualitative descriptive Field Research, utilizing a juridical empirical 
approach, a normative juridical (shar'i) approach, and a sociological approach. 
Data collection techniques included observation, interviews, and 
documentation. The data analysis method used was qualitative data analysis. 

The research results concluded that: First, the reality of iṡbāt marriage 
decisions at the Watansoppeng Religious Court in 2022-2023 had declined. 
This data reflected a factual decrease due to increased awareness and 
compliance among the community regarding marriage registration. Second, 
the reality of iṡbāt marriage decisions recorded at the Office of Religious Affairs 
within the Ministry of Religion in Soppeng Regency had also decreased over 
the past two years, from 2022 to 2023. The Office of Religious Affairs had to 
adhere to the decisions of the Religious Court in issuing marriage certificates. 

The implications of this research were as follows: For the Religious 
Courts, which are institutions for upholding religious law, it is crucial to 
continue accepting iṡbāt marriage requests as long as the requirements are 
met. This acceptance is significant for ensuring justice and legal certainty for 
couples who are married under unregistered or pre-existing marriage laws 
before the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage. There needs to be 
improved cooperation between the Religious Courts and the Office of Religious 
Affairs to enhance coordination. Additionally, the Ministry of Religion of the 
Republic of Indonesia and the Supreme Court of the Republic of Indonesia 
should enforce strict sanctions on unregistered marriages to ensure 
compliance with the applicable laws in Indonesia. Likewise, socialization from 
the police, academics by optimizing socialization about legal sanctions for 
perpetrators of unregistered marriages. 

  
Keywords: Analysis, iṡbāt Marriage, Marriage Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Iṡbāt nikah menjadi sesuatu yang penting bagi pasangan suami istri 

karena memberikan kepastian hukum terutama bagi anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan akan 

memberikan implikasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

menjadi anak sah berbeda dengan anak luar kawin yang akan mendapat 

stigma negatif di masyarakat dengan label anak haram, anak tidak sah, anak 

zina dan sebagainya yang akan mempengaruhi psikologi anak tersebut. Iṡbāt 

nikah digunakan untuk membuktikan pernikahan apabila mereka tidak dapat 

membuktikan pernikahan yang dilangsungkan serta mendapat bukti berupa 

akta nikah sebagai bukti dari pernikahan yang dilangsungkan.1 Namun iṡbāt 

nikah menjadi problematik karena seolah-olah memudahkan para pelaku 

nikah sirri untuk memperoleh status hukum atas pernikahannya walaupun 

disadari bahwa sebenarnya iṡbāt nikah adalah sebagai sarana untuk 

membantu masyarakat. 

Peraturan tentang iṡbāt nikah (penetapan perkawinan) karena adanya 

perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal 

dengan perkawinan sirri. Perkawinan sirri ini tidak dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.2 Sehingga 

pada saat orang yang telah melakukan perkawinan sirri tersebut telah 

                                                           
1Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 

h.25. 
2Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.155. 
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mempunyai anak yang mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu 

keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka disitu 

mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan 

akta kelahiran si anak dan dapat diakuinya pernikahan tersebut sehingga 

mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Paparan tersebut adalah maksud 

dan tujuan para pihak mengajukan atau permohonan iṡbāt nikah yang 

diajukan ke Pengadilan Agama dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan 

Agama. Terpenuhinya hak-hak sosial, akan melahirkan tertib sosial sehingga 

menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram. Islam menetapkan syarat-

syarat yang dikenal dengan “syarat dan rukun nikah” untuk memungkinkan 

terjadinya pernikahan.3 Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah 

melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat 

atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama terlebih dahulu mengajukan permohonan iṡbāt nikah 

ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru 

(tajdîd al-nikâh) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.. 

Iṡbāt nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.4 

Iṡbāt nikah kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau 

pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah 

iṡbāt nikah. Permohonan iṡbāt nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah)5 ke Pengadilan 

Agama.6 Dengan diterbitkannya putusan atau penetapan iṡbāt nikah dan 

                                                           
3La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin 

Kontemporer”, Jurnal Al-Ma’Iyyah 8, No.1 (2015), h.42. 
4Tim Penyusun. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, h.38. 
5Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. 
6Departemen Agama, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2004), h.129 
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dengan berpegang padanya, maka pelaku perkawinan sirri (tidak tercatat) 

berhak mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat mereka 

melangsungkan perkawinan. 

Iṡbāt nikah yang merupakan pengesahan pernikahan yang belum 

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pengadilan Agama.7  Ketentuan 

iṡbāt nikah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Secara lebih luas, iṡbāt nikah kemudian diatur dalam 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Tujuan mengajukan permohonan iṡbāt nikah ke Pengadilan Agama agar 

perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah 

(PPN) memiliki kekuatan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban baik 

antara suami istri maupun antara orang tua dan anak, serta terjadinya 

percampuran harta antara suami istri yang menjadi harta bersama. Sejumlah 

alasan permohonan iṡbāt nikah ke Pengadilan Agama, antara lain: 1) iṡbāt 

nikah diajukan untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak; 2) iṡbāt 

nikah untuk melakukan perceraian secara resmi di Pengadilan; 3) iṡbāt nikah 

untuk mendapat pensiunan janda; dan 4) iṡbāt nikah istri poligami. 

Iṡbāt nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta 

Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk 

melakukan pencatatan perkawinan Peraturan Perundang-undangan sudah 

mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak 

jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta 

Nikah. Dari semua permohonan iṡbāt nikah tersebut, sebagian besar karena 

kutipan akta nikah hilang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi 

                                                           
7 Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. 

(Jakarta: Kencana, 2005, cet. II), h.5. 
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Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan 

hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat 

dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah 

merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, 

perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor 

Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah 

merupakan sarat sahnya perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, 

secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. 

Ketentuan iṡbāt nikah tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang 

mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, landasan hukum iṡbāt nikah 

jika dianalisis dibedakan menjadi, pertama, itsbat nikah terhadap perkawinan 

yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.8 

Landasan hukumnya Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989, penjelasan 

pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 

penjelasan pasal 29 huruf a angka 22 jo Undang-undang RI Nomor 50 tahun 

2009 tentang Peradilan Agama yang kemudian dipertegas dengan pasal 7 ayat 

(3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua, iṡbāt nikah terhadap perkawinan 

yang tidak tercatat sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang RI 

Nomor 1 tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman pasal 7 ayat (2) 

dan (3), intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam.9 

Iṡbāt nikah juga dapat diajukan melalui sidang keliling Pengadilan 

Agama. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 

                                                           
8Lihat Penejelasan pasal 49 (2) UU No.7 Tahun 1989 (tidak diubah dalam UU No. 3 

tahun 2006) 
9R. Munthe, Sri Hidayani. “Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan 

Agama Medan.” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial” 9.2 (2017). 
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tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, 

Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu 

antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan SipilKabupaten/ Kota Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam 

layanan memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya 

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan iṡbāt nikah sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan 

dan pencatatan kelahiran.10 

Adapun yang berhak mengajukan permohonan iṡbāt nikah 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) adalah suami, istri, anak-anak, 

wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.11 

Dengan adanya iṡbāt nikah berimplikasi pada status perkawinan, dimana 

suatu perkawinan telah mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak 

bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi, iṡbāt 

nikah sebagai suatu dasar hukum pencatatan perkawinan akan melahirkan 

kepastian hukum baik terhadap status perkawinan, status anak, maupun harta 

benda yang dimiliki bersama dalam sebuah perkawinan. 

Syarat-syarat iṡbāt nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) antara lain (KHI Bab II Pasal 7 ayat 

(3):  

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

                                                           
10Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. 
11Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas 

Islam, 2018), h.7 
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2. Hilangnya Akta Nikah. 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 

Tahun 1974 

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974.12 

Di sisi lain, syarat-syarat iṡbāt nikah dianalogikan dengan persyaratan 

pernikahan menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, bahwa: 

a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.13 

b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.14 

c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai.15 

d. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun.16 

e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan 

darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak 

tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri 

                                                           
12Kompilasi Hukum Islam pasal 7. 
13Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
14Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
15Lihat pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
16Lihat pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
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(bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang.17 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua peristiwa dapat diiṡbātkan oleh Pengadilan Agama. Permohonan iṡbāt 

nikah yang diajukan setelah melalui proses persidangan dan syarat-syaratnya 

secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan 

permohonan tersebut. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka 

hakim akan menolak permohonan tersebut. Namun, jika syarat tidak 

terpenuhi, dapat pula permohonan dikabulkan, terkecuali jika Majelis Hakim 

mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti aspek 

psikologis, sosiologis ataupun pertimbangan lain yang jika tidak dikabulkan 

akan menimbulkan kemudharatan bagi banyak pihak. Misalnya, dengan tidak 

dikabulkan permohonan iṡbāt nikah, akan menyulitkan anak dalam 

mendapatkan akta kelahiran dan lainnya. 

Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada 

pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya di kemudian hari 

jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak 

maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak 

mempunyai buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh 

Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah iṡbāt nikah yaitu agar 

dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika 

sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke 

Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. 

Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta 

hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara 

                                                           
17Lihat pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
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suami dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka 

dapat mendapatkan hak masing-masing melalui upaya hukum yang ada 

karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di 

indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, 

satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah 

pernikahan. Jika suatu hari ada yang melanggar ketentuan tersebut tidak ada 

jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum. Hukum yang berlaku 

secara positif bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum dalam pernikahan 

baru sehingga nanti ketika sudah dicatatkan pernikahan ini akan menganut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masalah pengajuan 

harta bersama, pembagian waris dan status anak tidak bisa di selesaikan 

melalui jalur hukum tetapi ke Pengadilan Agama. 

Kepala KUA merupakan aparatur pemerintahan yang diberikan 

kewenangan sebagai PPN. KUA sendiri merupakan unit pelaksana teknis pada 

Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan yang salah satu tugas 

dan fungsinya adalah melaksanakan pencatatan nikah bagi masyarakat yang 

beragama Islam di Indonesia. Namun dalam praktiknya terdapat sejumlah 

Kepala KUA yang menolak mencatat pernikahan berdasar iṡbāt nikah karena 

bertentangan dengan peraturan perundang undangan tentang perkawinan 

seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 

Perkawinan), KHI, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Pernikahan (PMA Pencatatan Nikah). 

Instansi terdepan di Kementerian Agama dalam kecamatan adalah 

Kantor Urusan Agama.18 Di kawasan kecamatan Kantor Urusan Agama 

                                                           
18Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. I; Yogyakarta: GAMA MEDIA, 

2017), h.81. 
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mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian kepada urusan Agama Islam 

dan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:  

1) Membuat arsip dan dokumentasi statistik. 

2) Penyelenggaran pengetikan, pengurusan surat-menyurat, kearsipan, 

rumah tangga dan Kantor Urusan Agama.  

3) Melakukan pembinaan pengurus masjid, penulisan kawin serta rujuk, 

kependudukan, ibadah sosial, baitul mal, zakat, wakaf, dan 

pengembangan keluarga sakinah. 

Selanjutnya, dalam perkembangan dengan di terbitkannya KMA Nomor 

517 tahun 2001 mengenai penataaan Organisasi Kantor Urusan Agama 

kecamatan, dengan ini Kantor Urusan Agama merupakan wadah dibawah 

naungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan bidang perihal Agama 

Islam yang ada di daerah Kecamatan. Dengan adanya dasar peraturan yang 

kuat serta berupa bagian dalam struktur pemerintah di tingkat kecamatan, 

dengan demikian dapat di akui eksistensinya. 

Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum 

negara perkawinannya dianggap tidak memiliki ketentuan hukum,19 artinya 

jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau 

mengakui adanya perkawinan atau suami tidak mau bertanggung jawab 

terhadap hak-hak isteri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak 

akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus perkawinan tidak di catatkan 

pihak yang mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anaknya, 

kerugian yang tidak dapat dituntut merupakan hak waris, nafkah dan 

perwalian. 

                                                           
19Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. I; Yogyakarta: GAMA MEDIA, 

2017), h.167. 
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Namun tak dapat dipungkiri, di Kabupaten Soppeng masih terdapat 

banyak warga yang belum taat hukum, dibuktikan dengan masih banyaknya 

perkawinan secara diam-diam (tidak menghadap KUA), akibatnya kelak akan 

berdampak pada anak-anak akan kesulitan memperoleh fasilitas seperti 

Pendidikan dan lain sebagainya, terlepas dengan segala alasan yang muncul 

dari ketidaktaatan tersebut, akan tetapi ketidaktaatan tersebut dapat 

berakibat hukum bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka. 

Terkait dengan permasalahan iṡbāt nikah, terdapat banyak penelitian 

yang relevan, tapi dari penelitian tersebut hanya fokus terhadap putusan iṡbāt 

nikah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. 

Sedangkan penelitian ini penulis lebih terkhusus meneliti tentang putusan 

iṡbāt nikah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai 

dengan Undang-undang Perkawinan. 

Merujuk pada hal tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan dalam 

mengkaji serta menguji lebih dalam dan melanjutkannya menjadi sebuah judul 

penelitian yaitu: Analisis Putusan Iṡbāt Nikah Yang Bertentangan Dengan 

Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Soppeng). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul yang kami angkat maka fokusnya ada 3 yaitu: 1. 

Iṡbāt nikah, 2. Undang-Undang Perkawinan, 3. Kantor Urusan Agama. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan kemudahan pemahaman untuk penulis dan 

pembaca serta untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini maka penulis 

akan menjelaskan maksud dari judul penelitian tersebut yaitu: 
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a. Iṡbāt Nikah 

Iṡbāt nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan 

menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN 

yang berwenang. Iṡbāt nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara 

dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA 

setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait 

dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Menjelaskan 

bahwa iṡbāt nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 

dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang 

berwenang. 

b. Undang-Undang Perkawinan 

Undang-undang Perkawinan memaknai perkawinan sebagai ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan 

adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan 

kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi 

pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. 

Yang menjadi dasar hukum dari iṡbāt nikah adalah BAB XIII Pasal 64 

ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi 
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sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijadikan menurut peraturan 

lama adalah sah. Dan diatur pula dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mewajibkan setiap 

perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Kantor Urusan Agama  

Berdasar lokasi penelitian yaitu terfokus pada 3 Kantor Urusan Agama 

lingkup Kabupaten Soppeng, yang mendasari diantaranya 1) Kantor Urusan 

Agama Lalabata, yang merupakan Kecamatan berada di pusat Kota 

Watansoppeng, 2) Kantor Urusan Agama Marioriwawo, yang merupakan 

Kecamatan terbanyak penduduknya di Kabupaten Soppeng, 3) Kantor 

Urusan Agama Ganra, yang merupakan Kecamatan yang paling sedikit 

penduduknya di Kabupaten Soppeng.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah 

dikemukakan diatas adapun pokok masalah “Bagaimana putusan iṡbāt nikah 

yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Soppeng?”. Agar tidak terlalu luas maka dibatasi dalam 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas putusan iṡbāt nikah di Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana analisis putusan iṡbāt nikah yang bertentangan dengan Undang-

Undang Perkawinan di Kabupaten Soppeng? 

D. Kajian Pustaka 

Agar penyusunan karya tulis ilmiah ini lebih fokus, penulis mengkaji 

beberapa referensi literatur yang dibutuhkan sebagai reverensi yang relefan 

dengan pembahasan yang diteliti, diantaranya sebagai berikut: 
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Supardin, dalam buku Hukum Islam di Indonesia tahun 2022 

menyatakan bahwa materi hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-

peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk 

pemikiran yaitu, fiqh, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan 

undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di 

Indonesia. Termasuk masalah perkawinan yang sangat berkaitan erat dengan 

penelitian ini. Namun demikian perbedaan antara buku tersebut dengan 

penelitian ini adalah buku tersebut membahas tentang hukum Islam di 

Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah iṡbāt nikah di 

Kabupaten Soppeng. 

Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional, 

yang ditulis oleh Agus Moh. Najib. Buku ini merupakan seri disertasi yang 

diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam 

tulisannya itu tidak jauh beda dengan buku hukum Islam di Indonesia pada 

umumnya. Titik permasalahannya hanya berkutat seputar penegakan hukum 

waris Islam di peradilan agama dan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia 

yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Fiqh Indonesia yang ditulis oleh Marzuki Wahid. Buku ini membahas 

tentang upaya legislasi hukum Islam di Indonesia, dengan mengangkat 

beberapa tema dan permasalahan yang pernah dilakukan oleh penulis-penulis 

sebelumnya tentang upaya pelembagaan hukum Islam di Indonesia. 

Pembahasan yang diangkat pula dibatasi dengan kajian legislasi hukum KHI 

dan CLD-KHI dalam bingkai politik hukum, meski demikian kasus-kasus yang 

lain menurut Marzuki Wahid tidak diabaikan begitu saja. 

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh A. Kumedi Ja’far. Buku ini 

mengkaji dari aspek hukum perkawinan Islam dalam konteks keindonesiaan. 
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Diantara syari’at Islam kepada manusia adalah diharamkannya zina dan 

diperintahkannya menikah. Hukum Perkawinan dalam Islam memiliki 

ketetapan hukum syara’ yang jelas tersirat dalam al-Qur’an dan sunnah yang 

dirumuskan lengkap oleh para ulama hingga berjilid-jilid. Dalam Undang-

Undang RI Nomor 1 tahun 1974 pun dijelaskan Bahwa “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang maha Esa”. 

Umar Haris Sanjaya, dalam buku Hukum Perkawinan Islam tahun 2017. 

Buku ini menjelaskan tentang gambaran-gambaran dasar tentang perkawinan 

Islam dan praktek perkawinan di Indonesia dengan beberapa kasus yang 

dicontohkan. Serta pembahasan yang diangkat tentang sejarah lahirnya 

Undang-undang Perkawinan, prinsip yang ada dalam perkawinan, serta 

hukum dan sumber perkawinan di Indonesia. 

Andi Muhammad Akmal dengan judul “Asas Maslahat Pencatatan Nikah 

dalam Mereformulasi Fikih Nikah (Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih)”. 

Disertasi ini membahas asas maslahat pencatatan nikah dalam mereformulasi 

fikih nikah dengan analisis pencatatan nikah menggunakan pendekatan Usul 

Fikih. Pencatatan nikah di Indonesia banyak mengandung maslahat dalam 

kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Dengan demikian sudah saatnya 

pencatatan nikah dijadikan rukun suatu pernikahan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pencatatan nikah adalah suatu kewajiban dan menyebabkan tidak 

sahnya suatu pernikahan apabila tidak tercatat. Hal inilah merupakan tawaran 

sebagai bagian reformulasi fikih nikah di Indonesia. 

Suparman Usman dengan judul “Kepastian Hukum Iṡbāt Nikah 

Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan”, yang 
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menyatakan bahwa dengan adanya iṡbāt nikah maka status perkawinan 

menjadi sah menurut agama dan resmi tercata menurut perundang-undangan 

serta memiliki bukti otentik adanya perkawinan. Dari perkawinan yang 

dianggap sah tersebut akan timbul hubungan hukum antara suami istri berupa 

hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Kemudian iṡbāt nikah juga 

akan memperjelas status anak menjadi anak yang sah bagi pasangan suami 

istri tersebut serta akan memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua 

dan anak (sesuai pasal 45-49 UUP). Adanya iṡbāt nikah menurutnya juga akan 

memperjelas status harta, baik yang menyangkut harta bawaan maupun harta 

bersama antara suami istri. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus 

kepada tugas Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Soppeng serta solusi 

yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai 

iṡbāt nikah. 

Karya Ilmiah oleh Faizah Bafadhal dalam Jurnal Ilmu Hukum yang 

berjudul Iṡbāt Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang membahas mengenai tiap-

tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dengan demikian suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan 

hukum agama dan hukum Negara. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam 

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah atau KUA. Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 

menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah 

terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan 

keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan 

tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Iṡbāt Nikah) dari Pengadilan Agama. 
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Dengan adanya iṡbāt nikah dari Pengadilan Agama akan berpengaruh 

terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai 

kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan 

lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan 

hak anak serta harta benda dalam perkawinan. Berbeda pada penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini lebih membahas dan memfokuskan pada realitas 

kepatuhan Kepala KUA dan yang menjadi alasan adanya Kepala KUA yang 

kadang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan tersebut. 

Mahmud Huda dengan judul “Legalisasi Nikah Siri Melalui Iṡbāt Nikah”. 

Dalam jurnal ini membahas tentang “pernikahan yang tidak dicatat” sebagai 

perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam adalah sah pula menurut 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi 

perkawinan yang sah menurut agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum karena belum dicatatkan di KUA. Sehingga pernikahan yang belum 

dicatatkan di KUA perlu dilegalisasi (legalkan) ke Pengadilan Agama yang 

disebut dengan istilah iṡbāt nikah. Yang membedakan dengan penelitian ini 

membahas putusan iṡbāt nikah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama 

Watansoppeng. 

Ahmad Sanusi dengan judul “Pelaksanaan Iṡbāt Nikah di Pengadilan 

Agama Pandeglang”. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan iṡbāt 

nikah di Pengadilan Agama Pandeglang tidak memiliki perbedaan dengan 

Pengadilan-pengadilan lainnya, yaitu sesuai dengan prosedur yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data, 

tampak bahwa iṡbāt nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berbeda dengan penelitian yang 
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dilakukan peneliti terfokus pada putusan iṡbāt nikah yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya yang dilakukan 

Kepala KUA untuk mengatasi hal-hal tersebut. 

Nurul Fuadi Yunus dalam penelitiannya “Efektivitas Iṡbāt nikah massal 

dalam meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah di Kecamatan Paleteang 

Kabupaten Pinrang (Studi kasus 2016-2017)”. Dalam penelitian ini di bahas 

tentang efektivitas iṡbāt nikah massal yang menjadi program pemerintah 

Kabupaten Pinrang yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, dengan 

iṡbāt nikah ini bertujuan untuk meminimalisir pernikahan yang tidak memiliki 

akta nikah. 

St Lisdawati Juddah dengan judul “Analisis Permohonan Iṡbāt Nikah Di 

Pengadilan Agama Pangkajene”. Dalam tesis ini menyatakan bahwa faktor 

penyebab terjadinya permohonan iṡbāt nikah di Pengadilan Agama 

Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, 

pengurusan warisan, pengurusan ibadah haji serta pengurusan dana taspen. 

Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan iṡbāt nikah ke Pengadilan 

Agama Pangkajene kebanyakan di latar belakangi oleh tidak memiliki buku 

nikah. Namun perbedaan dengan penelitian ini adalah tesis tersebut 

membahas tentang faktor-faktor permohonan iṡbāt nikah di Kabupaten 

Pangkajenne, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai putusan 

iṡbāt nikah di Kabupaten Soppeng. 

Indra Pratama dengan judul “Eksistensi Iṡbāt Nikah Setelah Berlakunya 

Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Ditinjau Dari Kepentingan Anak”. Dalam tesis 

ini menunjukkan iṡbāt nikah menjadi dasar hukum bagi anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak tercatat sehingga hak dan kewajibannya dapat 

terpenuhi sebab perkawinan yang sah akan berimplikasi pada kedudukan 
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anak. Putusan MK mengenai kedudukan hukum anak luar kawin berupaya 

untuk mewujudkan keadilan bagi anak dengan mengubah status hukum anak 

luar kawin menjadi diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ketentuan 

dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam 

penelitian ini membahas mengenai realitas putusan iṡbāt nikah yang terjadi di 

Pengadilan Agama Watansoppeng. 

Nurul Inayah dengan judul “Analisis Putusan Tentang Iṡbāt Nikah 

Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/Pa. Bm 

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr)”. 

Membahas tentang pengajuan permohonan iṡbāt nikah poligami telah 

bertentangan dengan aturan hukum poligami yang berlaku, Majelis Hakim 

telah melakukan penemuan hukum, karena ketika mengadili perkara tersebut 

belum ada dasar hukum mengatur tentang iṡbāt nikah poligami, dan secara 

yuridis kedua putusan tersebut telah memuat pertimbangan dasar hukum 

yang cukup. Ketiga, ditinjau dari Filosofis Penjatuhan Putusan, dikabulkannya 

permohonan iṡbāt nikah poligami telah bertentangan dengan filosofis lahirnya 

aturan poligami. Keempat, ditinjau dari Aspek Penalaran hukum disimpulkan 

bahwa Argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim dalam putusan 

tersebut telah runtut antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, dan 

konklusinya. Putusan tersebut menurut perspektif maslahah disimpulkan 

bahwa putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm yang 

menolak perkara tersebut lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara iṡbāt 

nikah poligami ke depannya, karena ia bukan merupakan satu-satunya jalan 

untuk memberikan kemaslahatan bagi anak yang telah lahir dalam 

perkawinan poligami tersebut. 
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Ahmad Fauzi, dengan judul “Pengabulan Iṡbāt Nikah di Pengadilan 

Agama Kuala Kurun”. Dalam tesis ini membahas terkait para Hakim diberikan 

kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan 

putusannya pada suatu perkara, tetapi pada akhirnya hakim harus 

mempertimbangkan dampak keputusannya tersebut terhadap agama, akal, 

jiwa, keturunan dan harta bagi orang yang berperkara, termasuk perkara iṡbāt 

nikah dalam peristiwa nikah sirri dengan berwali hakim mantan pembantu 

penghulu. 

Nailasara Hasniyati, dengan judul “Implikasi Pelayanan Terpadu Iṡbāt 

Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Hak 

Identitas Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016)”. 

Dalam tesis ini menyatakan bahwa: pertama, alasan diselengarakan pelayanan 

terpadu karena banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Purbalingga 

yang disebabkan kelalaian penghulu ataupun P3N sehingga masyarakat sulit 

mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya. Kedua, 

penyelenggaraan pelayanan terpadu di kabupaten purbalingga merupakan 

pelayanan publik dengan kualitas prima karena telah memenuhi standar asas 

pelayanan prima. Ketiga, Pelayanan terpadu ini berimplikasi terhadap 

terpenuhinya hak identitas hukum suami isteri dan anak dengan diterbitkan 

akta nikah dan akta kelahiran dengan mudah dan cepat, mendapatkan 

pengakuan status hukum, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat 

merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan 

anak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. Berbeda dengan penelitian ini 

membahas mengenai pelaksanaan iṡbāt nikah di Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Soppeng. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan realitas putusan iṡbāt nikah di Kabupaten 

Soppeng. 

b. Untuk mendeskripsikan putusan iṡbāt nikah yang bertentangan dengan 

Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Liliriaja Kabupaten 

Soppeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya 

pada dua manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasannya 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terkhusus bidang 

kajian pelaksanaan iṡbāt nikah. Dan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi para pendidik serta masyarakat agar dapat lebih memahami masalah 

KUA terhadap pelaksanaan iṡbāt nikah, serta sebagai latihan menerapkan 

teori yang diperoleh sehingga menambah pengalaman dan pengetahuan 

ilmiah dengan cara membandingkan dengan praktek. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang 

komprehensif, integral, dan fundamental terhadap tindakan Kantor 

Urusan Agama kepada masyarakat khusus nya kepada mahasiswa 

perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi konvensional yang ada 
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di Indonesia. Serta untuk mengkaji Undang-undang serta praktek 

penerapan Undang-undang dalam rangka penegakan hukum yang 

mengenai tindakan KUA terhadap kasus iṡbāt nikah yang bertentangan 

dengan Undang-undang Perkawinan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Iṡbāt Nikah 

1. Pengertian Iṡbāt Nikah 

Sesuai bahasa iṡbāt nikah termuat atas dua kata “itsbat” ialah masdar 

juga awal kata dari “atsbata” dengan mempunyai maksud “menetapkan”, serta 

kata “nikah” bersumber atas kata “nakaha” dengan mempunyai maksud 

“saling menikah” dengan demikian kata “Iṡbāt nikah” mempunyai maksud 

yakni “penetapan pernikahan”.1 Sedang sesuai fikih kawin secara bahasa 

bermaksud “bersenggama juga bercampur”. Para ulama ahli fiqh memiliki 

perbedaan pendapat mengenai maksud nikah, tapi dengan semua bisa di ambil 

kesimpulan dimana kawin sesuai ahli fiqh yakni akad kawin yang di tetapkan 

syara’ dimana si suami bisa menggunakan serta bersenang bersama 

kehormatan si istri juga semua tubuhnya. Sedangkan kawin sesuai aturan 

positif yakni sesuatu yang mengikat lahir serta batin diantara si pria bersama 

si wanita berupa suami istri memiliki target membuat keluarga, rumah tangga 

yang bahagia serta kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.2  

Kata iṡbāt nikah dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dengan tulisan itṡbāt nikah. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, 

Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak ada menggunakan istilah iṡbāt nikah, tetapi aturan pengesahan nikah 

diatur dalam pasal 3 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946.3 Pasal 

                                                           
1Ahmad warsono Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Pancagrafika, 

2000), h. 145. 
2Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV, Toha Putra, 1993), h. 1. 
3Bunyi pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: Jika terjadi salah satu hal 

yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa 

ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak dan rujuk tidak 

diberithukan kepada pihak yang berwajib, maka hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim 

salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu 
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49 angka (22) penjelasan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 19894 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya hanya 

menyebut bahwa kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan 

adalah pernyataan tentang penetapan sahnya perkawinan yang terjadi 

sebelum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

dijalankan menurut aturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi 

Hukum Islam istilah “iṡbāt nikah” di Indonesia dikenal dengan istilah 

“pernyataan tentang penetapan sahnya perkawinan”.  

2. Dasar Hukum Iṡbāt Nikah 

Bagi umat Islam peradilan agama merupakan bagian implikasi dari 

pelaksanaan syariat Islam. Materi hukum perkawinan pada Pengadilan Agama 

menjadi substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Sehingga tidak 

mungkin pengambilan putusan oleh Badan Peradilan Agama tanpa mengacu 

pada hukum yang diberlakukan oleh sebuah negara.5 

Di dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama mengalami 

perubahan dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang RI 

tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang 

terjadi sebelum Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

                                                           
memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut 

surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu. 
4Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 
5Jamal Jamil. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan  

dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): 413-428. 
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dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 7 tahun 1989 diatas berbunyi: Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah 

ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. 

Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur 

dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku 

yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: Pernyataan tentang sahnya 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 

tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 

Yang menjadi dasar hukum dari iṡbāt nikah adalah BAB XIII Pasal 64 

ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-undang ini berlaku yang dijadikan menurut peraturan lama adalah 

sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Pasal 7, yang 

terkandung dalam Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut 

dengan “iṡbāt nikah”.6 

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) 

menyebutkan: 

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat 

oleh pegawai pencatat nikah. 

b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

c. Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 

hal-hal yang berkenaan dengan: 

                                                           
6Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 64 
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1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2) Hilangnya akta nikah. 

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974. 

Berdasarkan pasal diatas menjadi dasar hukum hakim dalam 

memutuskan perkara iṡbāt nikah, yang memberikan kepastian hukum 

terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pasal ini menjadi ketentuan yang 

membolehkan dilakukannya iṡbāt nikah dengan beberapa syarat dan batasan 

yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, dengan mengutip pendapat Atho 

Mudzhar yang juga mengutip Paul Scholten yang juga merupakan sarjana 

Belanda, hakim adalah yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang 

hayatnya, kemudian putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan 

hati nurani, kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan 

kepada rasa keadilan masyarakat.7 

3. Prosedur Pengajuan Iṡbāt Nikah 

Pengajuan permohonan iṡbāt nikah dapat dilakukan dengan dua cara 

sebaga berikut:8 

a. Mengajukan permohonan pengesahan nikah (voluntair)  

                                                           
7Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di  

Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1 (2018): 73-92. 
8Rita Khairani, “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI 

Indonesia”. Jurnal of Multidisciplinary Islamic Studies 4.2 (2022): 67-82.  
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Permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyyah produknya berupa penetapan. 

Pengesahan yang diajukan secara voluntair jika pasangan suami istri 

yang perkawinannya tidak tercatat sama-sama menginginkan 

perkawinannya dicatat di KUA yang lebih dahulu mengajukan 

permohonan iṡbāt nikah ke Pangadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah, 

dimana mereka ditetapkan sebagai Pemohon I dan Pemohon II.  

b. Mengajukan gugatan pengesahan nikah (contensius) 

Permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyyah produknya berupa putusan. Jika ada 

kepentingan hukum dengan pihak yang lain, maka pengesahan nikah 

harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah, seperti anak, 

wali nikah yang berkepentingan dengan perkawinan tidak tercatat dan 

salah satu dari pihak suami/isteri dari perkawinan tersebut telah 

meninggal dunia. 

Prosedur pelaksanaan itsbat nikah adalah sebagai berikut: 

1) Pendaftaran di Pengadilan Agama. Gugatan atau permohonan dapat 

diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan atau juga dapat dengan 

menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan 

Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP) 

2) Membuat surat permohonan. 

3) Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum 

(Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan secara cuma-cuma, di 

lanjutkan dengan hal hal antara lain: 

(a)  Foto copy Formulir permohonan iṡbāt nikah. 
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(b) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain 

surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. 

(c) Membayar biaya ongkos perkara. 

(d) Pendaftaran perkara dalam buku register dilakukan oleh 

panitera. 

(e) Meneruskan gugatan/permohonan setelah didaftarkan oleh 

ketua Pengadilan Agama, pemberian nomor, tanggal perkara dan 

ditentukan hari sidangnya, 

(f) Penentuan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama. 

4) Menghadiri Persidangan. 

Menghadiri persidangan maksudnya adalah datang ke pengadilan 

sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. 

5) Putusan/Penetapan Pengadilan. 

Dalam pemeriksaan iṡbāt nikah, akan mengeluarkan putusan 

/penetapan sebagai berikut: 

a. Jika permohonan dikabulkan, pegadilan akan mengeluarkan 

putusan/penetapan iṡbāt nikah. 

b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam 

jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. 

c. Salinan putusan/penetapan iṡbāt nikah dapat diambil sendiri ke 

kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat 

kuasa. 

d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa 

meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut 

dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan 

tersebut. 
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Pengesahan nikah atau iṡbāt nikah harus memperhatikan hal-hal yang 

dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat 

Jendral Peradilan Agama yaitu:9 

a) Aturan pengesahan nikah/ iṡbāt nikah, dibuat atas dasar adanya 

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat 

oleh PPN yang berwenang. 

b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang RI 

Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang 

RI Nomor 7. 

c) Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

RI 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 

50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam. 

d) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang RI Nomor 7 

Tahun 1989, sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 

3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, 

perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan 

sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Akan 

tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan 

peluang untuk pengesahan perkawnan yang dicatat oleh PPN yang 

dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam. 

e) Iṡbāt nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara 

tersendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. 

                                                           
9Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama, Buku II, 2013, h. 153-156 
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f) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tapa 

prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’iyah harus berhati-

hati dalam menangani permohonan iṡbāt nikah. 

g) Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan 

pengesahan nikah/ iṡbāt nikah harus memedomani hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau 

salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang 

berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum Pemohon 

bertempat tinggal dan permohonan iṡbāt nikah harus dilengkapi 

dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit. 

2) Proses pemeriksaan permohonan iṡbāt nikah yang diajukan oleh kedua 

suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi 

penetapan tersebut menolak permohonan iṡbāt nikah, maka suami dan 

isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat 

mengajukan upaya hukum kasasi. 

3) Proses pemeriksaan permohonan iṡbāt nikah yang diajukan oleh salah 

seorang suami atau isteri bersifat kontensius dangan mendudukkan 

isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak 

Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut 

dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. 

4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan iṡbāt nikah dalam 

angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih 

terikat dalam perkawinan yag sah dengan perempuan lain, maka isteri 

terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon 
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tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri 

terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

5) Permohonan iṡbāt nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan 

pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan 

mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai 

Termohon. 

6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, 

dapat mengajukan permohonan iṡbāt nikah secara kontensius dengan 

mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya 

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding 

dan kasasi. 

7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada 

ahli waris lain selain dirinya maka permohonan iṡbāt nikah diajukan 

secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan 

tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum 

kasasi. 

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 

dalam perkara permohonan iṡbāt nikah tersebut dalam angka (2) dan 

(6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Syar’iyah yang memutus, setelah mengetahui ada 

penetapan iṡbāt nikah. 

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 

dalam perkara permohonan iṡbāt nikah tersebut dalam angka (3, (4), 

dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau 
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Mahkamah Syar’iyah yang memeriksa perkara iṡbāt nikah tersebut 

selama perkara belum diputus. 

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi 

pihak dalam perkara permohonan iṡbāt nikah tersebut dalam angka 

(3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh 

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, dapat mengajukan 

gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah tersebut. 

11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat 

PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk 

mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa 

cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) 

hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman 

berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (Hukum 

Acara). 

13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut 

“Menyatakan sah perkawinan antara …. dengan …. yang dilaksanakan 

pada tanggal …. di ….”. 

4. Dampak Iṡbāt Nikah  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa iṡbāt nikah 

adalah penetapan nikah, yakni suatu pembuktian dari adanya sebuah 

pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan 

sebagai pasangan suami istri di depan Pengadilan Agama. Yang semula 
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pernikahan tersebut tidak diakui di mata hukum dan kemudian karena telah 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut menjadi diakui 

sebagai pernikahan yang sah secara hukum dan agama. 

Oleh karena itu, maka dampak yang ditimbulkan dari iṡbāt nikah yakni 

adalah dampak dari pernikahan yang sah itu sendiri, diantaranya:10 

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang 

antara suami istri tersebut. 

2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri. 

3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri. 

4. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. 

5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu 

menjadi anak yang sah. 

6. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya. 

7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda. 

8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. 

9. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak 

menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya. 

10. Antara suami istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara 

anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pasangannya, dapat 

saling waris-mewarisi. 

Adapun mengenai berlakunya perkawinan yang sah itu adalah sejak 

perkawinan itu dilaksanakan, bukan sejak penetapan itu dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama. 

 

 

                                                           
10M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.22. 
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B. Tinjauan Umum Undang-Undang Perkawinan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterbitkan 

bersamaan serta diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.11 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

perkawinan yakni hubungan lahiriah seta batiniah antara laki-laki serta 

perempuan dalam hal ini menjadi suami istri,12 bertujuan membangun 

kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga sesuai dengan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 13 

Kedudukan pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) menurut Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan  keadaan  

dimana  suatu  pernikahan pasangan  suami  dan  isteri  untuk  mengesahkan 

perkawinannya  yang  telah  berlangsung  sesuai dengan   ketentuan   nikah   

pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan wajib didaftarkan pada  Pencatat Pernikahan  untuk  memenuhi  

salah  satu  syarat sahnya  nikah,  sesuai  Peraturan   Pemerintah Nomor  9  

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  RI Nomor  1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan, dikarenakan telah mempunyai aturan yang mengatur 

tentang perkawinan, dan karena memperoleh surat keterangan dari negara 

menerangkan bahwa pernikahan itu sah bersadasar undang-undang, serta   

dicatatkan pernikahan ialah alat bukti yang asli. 

                                                           
11Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
12Rosnindar Sembiring. Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016), h. 43 
13Lihat Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
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Perihal sah suatu pernikahan serta dicatatkan pernikahan tertuang 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) Tentang 

Pencatatan Perkawinan dengan bunyi: Pencatatan nikah dilakukan oleh 

pegawai yang ditugaskan untuk pekerjaan ini di Kantor Catatan Sipil sesuai 

dengan undang-undang bagi orang yang menikah menurut keyakinan dan 

agamanya selain Islam. Menurut ketentuan tersebut, bisa diketahui bila 

pernikahan akan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai aturan yang 

ditetapkan oleh negara dengan berdasarkan kepercayaan dan agama mereka.  

Perkawinan telah sesuai dengan aturan nikah apabila terdapat ijab 

qabul (agama Islam) maupun pemberkatan dan juga hal yang lain, sehingga 

perkawinan itu telah sesuai aturan syariat dan sah berdasarkan agama dan 

keyakinan masyarakat. Namun perkawinan yang sah dan sesuai dengan agama 

serta keyakinan juga harus sah menurut hukum dalam Negara. Sebagaimana 

dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) 

Tentang Pencatatan Perkawinan. Jika yang melangsungkan pernikahan adalah 

seorang muslim, maka pencatatannya pada KUA, pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pencatatan Perkawinan. 

Berbeda dengan pernikahan non muslim, ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) Tentang Pencatatan Perkawinan. 

Ada beberapa syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-undang 

Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

a. Calon suami dan calon isteri 

1) Umur minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan calon 

mempelai perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
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2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta 

izin pada orang tua (pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan 

pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). 

3) Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai 

(pasal 6 (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). 

4) Bagi calon mempelai tidak ada halangan perkawinan (pasal 18 

Kompilasi Hukum Islam) 

b. Wali nikah 

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum 

Islam yaitu muslim, aqil dan baligh (pasal 20 Kompilasi Hukum Islam). 

c. Saksi  

1) Perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi (pasal 24 ayat (2)   

Kompilasi Hukum Islam). 

2) Syarat saksi adalah laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak 

terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25 kompilasi 

Hukum Islam). 

3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 

(pasal 26 Kompilasi Hukum Islam). 

d. Ijab dan Kabul 

Ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 

27 Kompilasi Hukum Islam). 

e. Mahar  

1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak (pasal 30 Kompilasi Hukum Islam). 
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2) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan (pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).  

Adapun hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan 

itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan 

mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-

sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian 

keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus 

dilestarikan sampai benar-benar makmur. 

b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan 

rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin 

terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga 

itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga 

keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin 

makmur. 

c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi 

memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat 

dengan berbagai macam pekerjaan. 

d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya 

isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri 

berfungsi dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. 

Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan 

sendi penting bagi kesejahteraannya. 

e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuaan) 

untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan 
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menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 

dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan 

datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan 

timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan 

perzinahan dan kepasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa 

diragukan lagi, akan merusak peraturan alam. 

f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di 

dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara 

hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai 

isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui 

pokok-pokok serta cabangnya diantara sesame manusia. Hal ini 

tidak dikendaki oleh agama dan manusia. 

g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 

Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang 

banyak. 

h. Manusia jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang 

mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila 

masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya 

dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya 

pun tidak ditolak. 

i. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuaan akan tumbuh saling 

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan 

tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan saying yang 

merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan 

seseorang. 
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j. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak 

akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam 

memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan 

bekerja karena dorongan tanggung jawab yang memikul 

kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari 

penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan 

memperbanyak produksi.  

k. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi dan mengatur 

rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan 

batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggung 

tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur menguasai rumah 

tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan 

suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan 

dan memperoleh kesegaran kembali. 

Manusia ialah makhluk ciptaan Allah swt yang mempunyai posisi mulia 

di banding makhluk lainnya. Manusia mempunyai fitrah supaya saling 

berkaitan diantara mereka semua, paling utama tidak sama jenis kelamin 

yakni lelaki serta wanita. Allah berfirman di surah Qs Al-Hujurat 49/13: 

ٰٓايَُّهَا ك مْ  اِنَّا النَّاس   ي  نْ  خَلَقْن  ا نْث ى ذكََر   م ِ ك مْ  وَّ قبََاۤىِٕلَ  ش ع وْباً وَجَعَلْن  لِتعََارَف وْا   وَّ  

ىك مْ   اٰللِّ  عِنْدَ  اكَْرَمَك مْ  اِنَّ  خَبِيْر   عَلِيْم   اٰللَّ  اِنَّ  اتَْق   

Terjemahnya: 
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.”14 

 

                                                           
14Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Diterjemahkan oleh Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Jakarta: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2007). 
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Mulaikah yang berkata, “Setelah 

pembebasan kota Mekkah, Bilal naik ke atas Ka’bah lalu mengumandangkan 

azan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, “Bagaimana mungkin budak 

hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka’bah!” sebagian yang 

lain berkata (dengan nada mengejek), “Apakah Allah akan murka kalau bukan 

dia yang mengumandangkan azan?” Allah lalu menurunkan ayat ini.” 

Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dalam kitab al-Mubhamaat, “Saya 

menemukan tulisan tangan dari Ibnu Basykual yang menyebutkan bahwa Abu 

Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, ‘Ayat ini turun 

berkenaan dengan Abi Hindun. Suatu ketika, Rasulullah menyuruh Bani 

Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. 

Akan tetapi, mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami 

akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak.’ Sebagai 

responsnya turunlah ayat ini.” 

Lembaga yang berwenang mencatat nikah di negara terdapat dua 

bagian menurut agama Islam dan non islam.15 Perkawinan yang dilakukan 

oleh orang beragama Islam maka petugas kantor urusan agama yang 

mencatatnya dan untuk orang yang non Islam, pencatatannya meliputi 2 

kelembagaan yakni lembaga agama untuk pernikahan dan lembaga 

pencatatan sipil dalam pencatatannya, jika perkawinan telah dilaksanakan 

maka dikeluarkannya buku kutipan akta nikah oleh pencatatan sipil tersebut. 

                                                           
15Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 

(Jakarta: Amzah, 2014), h. 39. 
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Perkawinan yang hanya berdasarkan agama dan tidak menurut aturan 

negara, akan tetapi menurut agama perkawinannya telah sah apabila 

memenuhi rukun nikah, akan tetapi perkawinannya tidak memenuhi syarat 

administratif, serta merujuk pada Pasal 2 ayat (2) berarti suatu pernikahan 

sah jika berdasar sesuai kepercayaan dan keyakinan dari diri mereka sendiri. 

Peristiwa perkawinan juga tidak kalah pentingnya seperti halnya suatu 

kelahiran dan kematian. Sehingga pembuktian mengenai terjadinya suatu 

perkawinan bukan hanya dibuktikan bahwa perkawinan tersebut telah 

dilaksanakan akan tetapi membutuhkan bukti secara tertulis yang dikeluarkan 

oleh lembaga pencatatan nikah berupa buku kutipan akta nikah sehingga 

perkawinan tersebut memiliki bukti yang autentik dan mengikat. 

Peradilan Agama sama dengan peradilan yang lain, bertugas dalam 

penerimaan, pemeriksaan, mengadili, dan penyelesaian perkara. Peradilan 

tidak bisa tolak perkara dengan alasan undang-undangnya belum jelas   

ataupun   tidak   ada. Segala perkara wajib ditindak lanjuti menurut ketentuan 

hukum, begitupun mengenai iṡbāt nikah. Pengadilan harus melakukan 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam proses 

persidangan menjadi penentu dalam menentukan permohonan tersebut dapat 

dikabulkan ataupun ditolak.16 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dasar hukum majelis 

untuk menerima permintaan iṡbāt nikah didasarkan menurut pasal-pasal dan 

undang-undang yaitu: 

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang 

Perkawinan “Pernikahan akan sah, jika dilaksanakan berdasar aturan syariat 

serta kepercayaan masing-masing.” 

                                                           
16Cahyani, A. I. Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-

Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119-132. 2019. 
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2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 Tentang Perkawinan, 

pernikahan sah jika melakukan hal yang ada kaitannya dengan pernikahan 

sebelum undang-undang tersebut diundangkan dan dilaksanakan sesuai 

aturan yang lama. 

3.Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7: 

a.  Pernikahan cuma bisa dibuktikan oleh buku nikah  

b. Iṡbāt nikah dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama apabila nikah 

tersebut belum bisa dibuktikan dengan buku nikah. 

Perkawinan yang belum dicatatkan dan terjadi sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, sehingga pernikahan itu dapat dimaklumi dikarenakan belum 

ada aturan terkait hal itu. Sehingga hakim memiliki kekuatan hukum serta 

alasan untuk mengabulkan permohonannya pada saat proses sidang yaitu 

dibagian pembuktian dengan membuktikan jika perkawinannya sah sesuai 

syariat dikarenakan sudah sesuai dengan rukun serta syarat sah pernikahan 

dalam syariat Islam serta tidak mempunyai hambatan atau larangan yang 

tidak terpenuhi baik larangan dalam agama ataupun menurut undang-undang 

sehingga menyebabkan perkawinannya tidak dicatatkan dengan baik.17 

Adanya permohonan iṡbāt nikah di Pengadilan Agama dikarenakan 

terdapat ketidakyakinan mengenai perkawinan tersebut, sehingga 

perkawinan yang dilaksanakan dahulu menimbulkan keraguan pada pasangan 

suami dan isteri tentang sah atau tidaknya perkawinannya. Sehingga mereka 

bisa melakukan pengajuan permohonan iṡbāt nikah dengan mengacu dengan 

KHI pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c).18 

                                                           
17Syahril, M. A. F, Judge's Dilemma InGrantin Underage Marriage Dispensation Request. 

2021 
18Lihat Kompilasi Hukum Islam 
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Pengesahan perkawinan adalah suatu perkawinan dimana para pihak 

mengajukan ke Pengadilan Agama karena mereka mempunyai masalah 

tentang sahnya syarat nikah pada saat mereka menikah. Kemudian mereka 

dapat meminta permohonan iṡbāt berdasarkan ketentuan KHI dalam Pasal 7 

ayat 3 huruf (c), iṡbāt nikah yang bisa dimohonkan di Pengadilan Agama 

tertentu hanya berkenaan dengan huruf (c) yaitu adanya keraguan terhadap 

rukun dan syarat sah nikah dengan perkawinanan yang dilangsungkan sudah 

sah atau tidak.  Sehingga majelis hakim dapat mengesahkan perkawinan 

tersebut dengan tidak memiliki halangan nikah yang dilanggar sesuai dengan 

syariat Islam. 

Agar seorang hakim lebih rajin dan teliti dalam mempelajari serta   

menetapkan perkara iṡbāt nikah, maka majelis wajib tahu latar belakang 

perkawinan suami istri tersebut agar tidak memiliki buku kutipan akta nikah. 

Jika alasannya adalah biaya, maka dapat dimengerti dan dapat 

dipertimbangkan oleh hakim. Jika dalam tahap peninjauan pernikahannya, 

diketahui jika suaminya mempunyai hubungan nikah yang sah dengan wanita 

lain, sehingga dalam permohonan itu istri pertama yang menjadi pihak, dan 

jika suami tidak mengikutsertakan istri pertama sebagai pihak. Dan tidak 

merubah lamarannya, maka istri pertama adalah pihak dalam permohonan 

tersebut, sehingga permohonannya tidak dapat dikabulkan. Selain itu Hakim 

juga mempertimbangkan dengan baik dan benar dalam mengitsbatkan 

perkawinan tersebut tidak akan membawa mudharat justru mendatangkan 

kebaikan bagi pasangan suami dan isteri ataupun keluarga. Dari sini, hakim 

dapat memutuskan akan mengabulkan atau menolak iṡbāt nikah tersebut. 

Pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, peradilan yang mengizinkan permohonan iṡbāt nikah serta 
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mengesahkan dan mengakui pernikahan tidak dicatatkan sehingga 

pernikahan tersebut dapat menyuburkan nikah dibawah tangan pada 

masyarakat karena pengadilan agama dapat mengiṡbātkan perkawinan yang 

tidak dicatatkan. Pengesahan nikah (iṡbāt nikah) yang dilaksanakan sebelum 

tahun 1974 yang harus diiṡbātkan karena pada masa itu belum ada pencatatan 

nikah untuk pasangan suami dan istri yang menikah pada saat itu belum 

mempunyai buku nikah sebagai bukti perkawinan yang diatur oleh undang-

undang. Untuk permohonan pengesahan nikah yang disetujui Pengadilan 

Agama yaitu telah berumur cukup artinya berumur 19 tahun keatas, sesuai 

dengan rukun dan syarat sah perkawinan, serta membawa minimal 2 saksi 

yang menghadiri perkawinannya pada saat itu. Adapun pasangan yang pisah 

akan tetapi perkawinannya mau diiṡbātkan, permohonan tersebut di ajukan 

dalam model gugatan dan jika suami tidak diketahui keberadaannya maka 

anak sebagai tergugat. 

Adapun pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) dalam rangka 

penyelesaian perceraian. Pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) yang 

dilaksanakan  sebelum tahun 1974 adalah pernikahan yang harus disahkan 

karena pada saat itu belum ada pencatatan perkawinan yang mengatur 

tentang undang-undang perkawinan,19  sehingga  untuk  pasangan  suami dan  

isteri  yang  menikah  sebelum  tahun  1974 harus di iṡbātkan di Pengadilan 

Agama untuk memiliki buku nikah, juga  pernikahan yang dilangsungkan tidak 

sesuai rukun dan syarat sah perkawinan atau buku kutipan akta nikahnya 

hilang maka perkawinan tersebut harus diiṡbātkan untuk mendapatkan 

pengakuan dari Negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum. 

                                                           
19Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 

Liberty Yogyakarta, 1986), h.67. 
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Adapun pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) yang terjadi setelah 

tahun 1974 disebabkan dari beberapa faktor yaitu dari pihak KUA yang lalai 

dengan tidak membuatkan buku nikah untuk pasangan yang telah 

mendaftarkan perkawinannya di KUA meskipun pihak KUA tersebut telah 

dibayar,20 juga perkawinan (iṡbāt nikah) yang terjadi setelah tahun 1974 salah 

satunya disebabkan oleh ekonomi. Pengesahan  perkawinan  (iṡbāt nikah) 

yang  dilangsungkan  sebelum  diberlakukannya undang-undang perkawinan 

pada tahun  1974 adalah  pernikahan   yang harus di iṡbātkan karena saat itu 

belum ada pencatatan nikah yang diatur oleh undang-undang tentang 

pernikahan, sehingga untuk pasangan  suami dan isteri yang menikah sebelum 

tahun 1974 harus diiṡbātkan di Pengadilan Agama setempat untuk 

memperoleh buku kutipan akta nikah dan juga perkawinan yang 

dilangsungkan  belum sesuai dengan rukun nikah atau buku nikahnya hilang 

maka perkawinan tersebut harus diiṡbātkan untuk mendapatkan  pengakuan 

dari Negara  bahwa perkawinannya sah menurut hukum, adapun pasangan 

suami dan isteri yang masih ragu-ragu tentang perkawinan yang di 

langsungkan sudah sah atau tidak  dapat diiṡbātkan di Pengadilan Agama 

setempat. 

Pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) yang terjadi setelah tahun 1974 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang tidak   

memungkinkan calon pasangan suami   dan   isteri   mendaftarkan   pernikahan 

tersebut pada KUA karena kekurangan biaya sehingga calon pasangan 

tersebut melangsungkan perkawinannya secara liar atau perkawinan dibawah 

tangan. Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan ialah Pernikahan di bawah tangan, banyak anak 

                                                           
20Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: Prenada Media, 2005), h.285. 
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terlantar sehingga tidak diketahui mazhab ayahnya, jelas kependudukan dan 

status dalam keluarga.  

Pada umumnya perkara pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) dan  

dimohonkan para pemohon di Pengadilan Agama merupakan perkara 

contentious,  berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, perkawinan ialah hubungan lahir serta batin  antara  laki  laki  

serta perempuan  dalam hal ini menjadi suami isteri, bertujuan membangun 

kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga sesuai dengan ketuhanan yang 

maha esa,  nikah   ialah peristiwa hukum yang sangat utama maka dari itu  

dibutuhkan  bukti  tertulis  yang  mengikat berupa akta perkawinan yang 

dikeluarkan pada tempat di mana perkawinan dapat didaftarkan. Pengadilan 

Agama, sebagaimana pengadilan lainnya, bertanggung jawab untuk 

penerimaan, pemeriksaan, mengadili, dan penyelesaian masalah yang ada di 

hadapannya, termasuk permohonan iṡbāt nikah.  

Pada tahap persidangan, hakim akan mengizinkan atau menolak suatu 

perkara menurut aturan yang telah berlaku. Dalam menetapkan perkara 

permohonan iṡbāt nikah, hakim harus mempertimbangkan secara benar, 

sehingga dengan disahkan nya perkawinan dapat mendatangkan kebaikan 

atau bahkan kerugian bagi keluarga dengan memeriksa latar belakang 

perkawinan para pemohon, dengan sesuai rukun nikah, serta pemohon tidak 

memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, dari sini hakim akan 

mempertimbangkan permintaan pengesahan nikah akan diterima ataupun 

ditolak.21Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan  sebelum  disahkannya  

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami 

                                                           
21Nopitasari. Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) (Studi   

Kasus Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare). (Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis 

Andi Sapada. 2021). 
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serta disimpulkan hakim dikarenakan waktu itu tidak ada peraturan hukum 

yang mengikat tentang pencatatan perkawinan, serta mengacu pada Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 64  Tentang  

Perkawinan, sehingga  majelis  memiliki  dasar  hukum  serta  hakikat  yang 

kuat dalam mengabulkan permintaan pengesahan  nikah di Pengadilan Agama 

sesuai rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam,  kemudian tidak ada 

halangan nikah baik agama ataupun undang-undang yang membuat 

pernikahan tidak sah. 

Pernikahan pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan kemudian diupayakan untuk disahkan 

merupakan   suatu   kesalahan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam 

mengabulkan permohonannya,22 karena pada saat disahkannya Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, tentu  saja aturan 

hukum yang  tertuang di   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pencatatan Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan tersebut 

harus didaftarkan pada KUA untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti 

tertulis dan mengikat menurut hukum bahwa pernikahan itu sah. 

Pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) menurut Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  pengesahan pernikahan (iṡbāt 

nikah) yang terjadi sebelum tahun 1974,  pernikahan yang harus disahkan 

karena tidak ada  pencatatan pernikahan yang diatur oleh undang-undang 

pada saat itu, sehingga untuk pasangan suami dan isteri yang menikah 

sebelum tahun 1974 harus di iṡbātkan di Pengadilan Agama setempat untuk 

memperoleh buku kutipan akta nikah dan juga perkawinan yang 

dilangsungkan belum sesuai rukun nikah  ataubuku  nikahnya  hilang  maka 

                                                           
22Siska Lis Sulianti, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.72. 
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perkawinan  tersebut  harus  diitsbatkan  untuk mendapatkan  pengakuan dari 

Negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum. Serta pengesahan 

perkawinan (iṡbāt nikah) pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari 

pihak KUA yang lalai sehingga tidak membuatkan buku nikah untuk   pasangan    

yang   telah   mendaftarkan perkawinannya di KUA meskipun pihak KUA 

tersebut telah dibayar, dan juga pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) yang 

terjadi pasca tahun 1974 salah satunya disebabkan oleh ekonomi. Dalam hal 

pengesahan perkawinan (iṡbāt nikah) yang dimohokan di Pengadilan Agama 

dan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, hal-hal tentang:  

1) Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian, 

artinya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan 

pernikahannya dahulu di KUA, sehingga pada saat mengajukan 

perceraian di Pengadilan Agama, maka para pemohon harus 

mengiṡbātkan perkawinannya terlebih dahulu untuk memiliki buku 

nikah serta salah satu persyaratan mengajukan perceraian di 

pengadilan agama.  

2) Hilangnya akta nikah, artinya suatu perkawinan yang pada umunya 

setelah pasangan suami dan istri mendaftarkan perkawinannya di 

KUA dan mendapat akta   perkawinan sebagai bukti tertulis bahwa 

perkawinan tersebut sah namun, akta nikah hilang seiring 

berjalannya waktu, dan suami istri wajib memohonkan pengesahan 

nikah pada Pengadilan Agama setempat untuk memiliki buku nikah 

kembali. 

3) Keraguan tentang sah atau tidaknya pernikahan, artinya suatu 

pernikahan yang terjadi dengan pasangan suami isteri akan tetapi 
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masih mempunyai keraguan terhadap perkawinannya tentang 

belum terpenuhinya rukun nikah, sehingga para pemohon 

memutuskan untuk mengesahkan perkawinannya di Pengadilan 

Agama setempat untuk mendapatkan kepastian bahwa 

perkawinannya sudah sah menurut agama dan hukum.  

4) Pernikahan yang dilangsungkan sebelum disahkannya Undang-

Undang RI Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mengacu pada 

pernikahan yang dilakukan sebelum disahkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan nikah, 

sehingga belum dicatatkan di KUA. Kemudian Pernikahan wajib 

didaftarkan di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan 

buku kutipan akta nikah dan menyatakan bahwa pernikahannya itu 

sah. 

5) Pernikahan dilangsungkan oleh orang-orang yang tidak terkena 

hambatan nikah yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

Hal ini mengacu pada pernikahan yang belum mengikuti aturan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan, 

sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada KUA serta merupakan 

pernikahan yang belum sah yang terjadi meskipun ada kenyataan bahwa 

rukun nikah telah terpenuhi, akan tetapi terkendala di perekonomian yang 

memungkinkan perkawinan tersebut hanya melalui imam kampung saja. 

C. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama 

1. Pengertian Kantor Urusan Agama 

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil dalam Kementerian 

Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu 
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melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di 

bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.23  

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 

Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di 

Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah 

Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy’ari pendiri Pondok Pesantren 

Tebuireng Jombang dan pendiri jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk 

pelaksanaan tugasya, KH. Hasim Asy’ari menyerahkan kepada puteranya K. 

Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. 

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, 

tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga 

keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen 

Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan 

dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang 

mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah 

Kementrian Agama.  

Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan 

tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan 

pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan 

status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat) pada masa penjajahan 

Jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan 

Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 

Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu 

dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap 

                                                           
23Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta: 2004), h.12 
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ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk 

dimasukkan dalam lin gkungan Departemen Agama.24 

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan 

Penetapan Pemerintah Nomor: 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat 

Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas 

pokok Kementrian Agama adalah: menampung urusan Mahkamah Islam 

Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan 

menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu 

Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang 

sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping 

pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri 

Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: 

a. Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA 

(tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam 

kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah 

wewenang Kementrian Agama. 

b. Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) 

Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen 

dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. 

c. Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati 

dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat 

Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan 

agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak 

jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus 

                                                           
24Departemen Agana RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, (Jakarta: 

Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), h. 5. 
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agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat 

kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga 

sukarelawan (buka pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, 

khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, 

kemasjidan/perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, 

ditigkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. 

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu 

Kantor Agama,25 yang di antaranya Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama 

Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat 

Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama 

Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan 

Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan 

Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama 

(KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh 

Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan 

di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan 

Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.  

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi 

Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum 

yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat 

Kecamatan. 

                                                           
25Hikmah Hijriani, Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, 2015, 

h. 535. 
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2. Tugas KUA (Kantor Urusan Agama) 

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan 

berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi: 

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di 

bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 

b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam 

bidang keagamaan. 

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama 

Kecamatan 

d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama 

Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat 

hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. 

e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA 

Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 

6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas 

dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: 

1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah 

kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan 

dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, 

kearsipan, pengetikan dan rumah tangga; 

2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan 

sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA 

melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, 
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zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah.26 

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya: 

a) Penataan Internal Organisasi. 

b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik). 

c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan PelayananPernikahan. 

d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf. 

e). Pelayanan Hewan Kurban. 

f). Pelayanan Hisab dan Rukyat. 

g). Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji. 

Kemudian, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai berikut: 

(1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di 

lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA 

Kecamatan Liliriaja sesuai dengan job masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku. 

(3) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan 

mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan 

bertanggungjawab kepada Kepala KUA Kecamatan. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota Madya. 

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi 

Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan 

                                                           
26Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.26. 
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selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi 

melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut: 

(a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. 

(b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, 

kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama 

Kecamatan.  

(c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan 

pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, 

menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 

2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang 

ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, 

berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam 

masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 

disingkat Pembantu PPN.  

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama 

sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina 

kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah 

yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan 

pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di 
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desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu 

Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua 

BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.27 

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas 

pokoknya adalah: 

1). Pelayanan nikah dan rujuk. 

2). Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.  

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 

a. Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama 

Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan 

perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik 

ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh 

data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggung 

jawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu 

PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari 

mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh 

pembantu PPN adalah sebagai berikut: 

1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang 

berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan 

wali) dan mencatatnya dalam buku model N10. 

2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-

masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan 

                                                           
27Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), h.3. 
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kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara 

langsung. 

3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal hal 

yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-

isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas. 

4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana 

pernikahan, sekurang-kurangnya sepulih hari sebelum pelaksanaan 

pernikahan. 

5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik 

yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.  

6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e 

mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.28 

b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Dalam KMA Nomor 298 

tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan 

nikah dan rujuk jugamempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan 

beragam Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat 

berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan 

dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah 

(hubungan antar sesama umat). Kegiatan pembinaan kehidupan beragama 

islam tersebut meliputi antara lain: 

1. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri’ayah. 

2. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-

Qur’an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku 

perpustakaan masjid. 

                                                           
28Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.10. 
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3. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah. 

4. Membina pengamalan ibadah sosial. 

5. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi 

yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) 

ditingkat Desa. Dalam perkembangannya Pembantu Penghulu yang 

berdasarkan peraturan baru tidak diperpanjang dan perekrutan kembali. 

Mengingat besarnya tugas dan fungsi dari KUA, maka KUA harus lebih 

meningkatkan profesionalismenya dalam meyani masyarakat, untuk itu perlu 

mendapat perhatian dalam pembinaan, evaluasi, dan penilaian kinerja seluruh 

unsur yang ada di dalamnya. Sehubungan denga hal tersebut dalam rangka 

meningkatkan kualitas dalam pencapaian pelayanan pafa KUA Kecamatan 

diperlukan penilaian kinerja KUA Kecamatan secara berjejang mulai dari 

tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Oleh karena itu diperlukan 

pedoman pelaksanaan penilaian oleh KUA.29 

3. KUA dan Urusan Pernikahan 

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga atau instansi yang memiliki 

kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut 

adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Perkawinan di Indonesia, 

ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat, 

baik sebelum terbentuknya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan 

pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan perkara dalam 

lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah 

satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun 

sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan 

                                                           
29Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017. 
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yang diberlakukan, pasal-pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu 

ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang.30 

Praktik pemerintah dalam mengatur pencatatan perkawinan memiliki 

landasan metodologis maslahat mursalah, karena meski secara formal tidak 

ada ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, namun hal ini memiliki 

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Jadi, masalah 

pencatatan perkawinan ini dapat diterima karena memiliki landasan 

metodologis yang kuat yaitu maslahat mursalah dan qiyas. Tentang 

strategisnya kedudukan pencatatan dalam segala perikatan yang menyangkut 

kepercayaan dan tanggungan.  

Sedemikian strategisnya kedudukan Petugas Pencatat atau pendaftar 

dalam setiap akad perkawinan, maka tidak lagi hanya sebagai syarat 

penyempurna saja, melainkan telah menjadi syarat sah. Para ahli fiqih 

mengkategorikan syarat perkawinan menjadi empat bagian, yaitu (a) syurut 

al-in’iqād (syarat-syarat pengukuhan perkawinan); (b) syurut al-sihhah 

(syarat-syarat keabsahan perkawinan); (c) syurut al-nufūz (syarat-syarat 

kelulusan perkawinan); (d) syurut al-luzūm (syarat yang mengikat pada 

perkawinan). Para ulama modern menambahkan satu poin lagi yang 

merupakan produk ijtihad baru dari ulama kontemporer yaitu syurut al-sijill 

(syarat-syarat registrasi). 

                                                           
30Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang 

dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut 

adalah: (1) al-bajuri, (2) fathul Mu’in, (3) Syarqawi ‘ala al-tahrir,(4) al –Mahalli, (5) fath al – wahab, 

(6) Tuhfat, (7) Taqrib al Musytaq (8) Qawanin al-Syar’iyyat usman bin yahya, (9)Qwanin al- 

Syaùr’iyyat Shadaqat Di’an (10) Syamsuri fi alfaraidh (11)Bugyat al-Musytarsidin,(12)alFiqh ‘ala 

madzahib al-arba’ah, dan (13) Mughni al Muhtaj. Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam 

۴۱dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul. arifin, S.H), (Jakarta: 

Gema InsaniPress,1996, h.11 
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Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang Islam, 

perkawinan dicatatkan oleh KUA setempat yang terletak di Kecamatan pihak 

yang berkepentingan. Sedangkan bagi orang-orang non-islam pencatatan 

nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau 

disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun 

pernikahan tersebut sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi 

permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa 

diselesaikan di Pengadilan Agama. 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujdkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan 

berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan 

merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqam galidzan) aspek hukum 

yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta 

Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta 

tersebut dapat dipergunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa 

dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. 

Perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu perbuatan hukum 

yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang, karena terdapat kecenderungan 

kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat 

termasuk perkawinan yang illegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan 

perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk 

menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) 
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KHI diatur mengenai iṡbāt nikah (pengesahan perkawinan) bagi perkawinan 

yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, 

tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu pula dapat dilihat dari 

ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut. 

Akad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan 

terbatas, di hadapan bapak kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas 

Kantor Urusan Agama, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. 

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat 

secara agama adalah sah manakala sudah memenuhi syarat dan rukun. 

Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam 

hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974.31 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa perkawinan di 

Indonesia ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak 

tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut “kawin resmi”. 

Demikian pula, ada yang menyebut perkawinan tidak tercatat sebagai nikah 

sirri, nikah dibawah tangan, nikah syar’i.32 Menurut Jaih Mubarok, pada 

umumnya yang maksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang 

tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang 

dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik syarat 

maupun rukun sebuah pernikahan, dan tidak didaftarkan pada PPN. 

Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah 

                                                           
31Moh Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h.224 
32Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita hamil, (Yogyakarta: Pustaka 

Dinamika, 2002), h.11 
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secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki 

bukti-bukti perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Tabel 1: Kerangka Berpikir 

 

 

 

Pengadilan Agama 

Watansoppeng 

Kantor Urusan Agama 

Pernikahan Iṡbāt Nikah 

Undang-Undang 

Perkawinan 

Analisis Putusan Iṡbāt Nikah 

yang Bertentangan dengan 

Undang-Undang Perkawinan 

(Studi Kasus di Kantor urusan 

Agama Kabupaten Soppeng) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti membawa surat izin penelitian 

ke instansi yang sesuai dengan sasaran penelitian. Setelah mendapat izin, 

barulah melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika. 

Etika penelitian berfungsi untuk melindungi hak-hak subyek 

(responden) yang terlihat dalam penelitian agar tidak terjadi pelanggaran 

etika. Oleh karena itu, peneliti lebih menekankan prinsip etika menjadi tiga 

bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subyek, dan prinsip 

keadilan. 

1. Prinsip manfaat 

a) Penelitian ini bebas dari penderitaan, karena penelitian ini tidak 

mengakibatkan penderitaan kepada responden, karena dalam penelitian 

ini tidak menggunakan pemberian tindakan. 

b) Responden dalam penelitian ini dihindarkan dari keadaan-keadaan 

yang tidak menguntungkan responden. 

c) Peneliti berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang berakibat kepada responden pada setiap tindakan. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect humans dignity) 

a. Subjek mempunyai hak untuk bersedia atau menolak menjadi 

responden tanpa adanya sanksi apapun. 

b. Peneliti memberikan penjelasan secara rinci sebelum melakukan 

penelitian dengan tujuan responden dapat mengerti maksud dan tujuan 

penelitian. 
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c. Peneliti menjamin kerahasiaan data yang telah diambil dari subjek dan 

subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus 

dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan 

rahasia (confidentiality). 

3. Prinsip keadilan (right to justice) 

a. Subjek diperlakukan secara adil, baik sebelum, selama, dan sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila 

ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah Field Research kualitatif 

deskriptif, yaitu penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti, yang diperoleh secara langsung oleh informan.1 Dengan 

menggunakan metode kualitatif, yang metode kualitatif adalah suatu metode 

yang dilakukan melalui wawancara secara langsung untuk mendapatkan 

informasi dari para narasumber yang telah ditentukan dalam penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian 

yang dilakukan lebih terarah. Sehingga penelitian dengan judul “Analisis 

Putusan Iṡbāt Nikah yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan 

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng)” ini dilakukan 

dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Watansoppeng dan 3 Kantor 

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 

(Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31. 
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Urusan Agama di antaranya: Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, 

dan Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. 

C. Pendekatan Penelitian 

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok 

permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

di antaranya: 

1. Pendekatan Yuridis empiris, yakni penelitian yang yang menekankan 

pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Pendekatan Yuridis normatif (syar’i), yakni dengan mengemukakan 

dasar hukum nakli dan akli dan tentang perundang-undangan dengan 

teori-teori hukum. 

3. Pendekatan Sosiologis, dengan menghubungkan perkembangan 

kebutuhan masyarakat dan hukum Islam Indonesia dari era ke era. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua 

sumber data, yaitu: 

1. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari wawancara secara langsung dan tanya jawab pada informan yang 

terkait dalam penelitian ini. Untuk memberikan masukan dan 

keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Sumber data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan atau library research yaitu dengan mengumpulkan data-

data, peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun jurnal 

yang berhubungan dengan objek penelitian ini. 

3. Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi: 
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a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  

b) Ensiklopedia Islam 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan 

penelitian. Alat pengumpulan data (instrumen) menentukan kualitas data dan 

kualitas data menentukan kualitas penelitian,2 karena itu alat pengumpul data 

harus mendapat penggarapan cermat. 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan observasi langsung dilakukan peneliti yang 

menganalisis dengan pencatatan sistematis dari semua gejala yang akan 

datang diteliti, pengamatan tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga 

pada objek lain. Dalam tujuan penelitian ini yaitu pengamatan langsung pada 

pelaksanaan iṡbāt nikah dan mengambil data-data di Kantor Pengadilan 

Agama Watansoppeng dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng yang 

terkait dengan iṡbāt nikah. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.3 

Wawancara ini adalah salah satu metode analisis data melalui komunikasi 

secara langsung dengan mencari permasalahan yang akan diteliti dan ketika 

peneliti menginginkan pertanyaan yang lebih detail dari responden.  

                                                           
2Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 212. 
3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 

372. 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang 

berbentuk tulisan seperti akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik 

pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun 

dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan 

dengan iṡbāt nikah. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.4 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian 

saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah pedoman 

wawancara, daftar pertanyaan, dan dokumen.5 Media elektronik seperti 

handphone untuk mengambil gambar dan sebagai alat perekam. Instrument 

penelitian inilah yang kan menggali data dari sumber-sumber informasi. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah 

analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian tersebut.  

 

 

                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 

240. 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 222. 
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2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Analisa data kualitatif yaitu suatu analisis 

data yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan 

tertulis berupa Undang-undang, dokumen, bukti-bukti dan lain-lain yang 

kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan 

masalah dan menarik kesimpulannya. 

Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga alur6 antara 

lain: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan.7 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah penyajian data dalam bentuk teks secara naratif. Dalam penelitian ini 

penyajianya bisa dilakukan dalam bentuk uraian dan menyajikan data yang 

berbentuk bagan dan sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah ketiga dari analisis data kulitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan adalah 

intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat 

terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan 

yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Dengan 

                                                           
6Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 162. 
7Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 80. 
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demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan.8 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi 

sebagai berikut: 

1) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, 

mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan Perundang-undangan. 

2) Komparatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk 

membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang 

mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat 

menimbulkan kerancuan. 

3) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan 

Perundang-undangan. 

                                                           
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 252. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN IṠBĀT NIKAH YANG BERTENTANGAN 

DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN 

AGAMA DI WATANSOPPENG 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watansoppeng 

a. Sejarah Pengadilan Agama Watansoppeng 

Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai sebuah lembaga peradilan di 

bawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi pelayanan publik di bidang 

hukum, telah berusaha mengupayakan secara maksimal untuk 

mengejawantahkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang 

terdiri dari (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); (2) 

Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan dan Penguatan 

Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM 

Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 

dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  

Selain itu juga, Pengadilan Agama Watansoppeng dalam memenuhi 

tuntutan pelaksanaan program-program prioritas yang dicanangkan Ditjen 

Badilag terdiri dari: (1) Penyelesaian Perkara; (2) Manajemen kepegawaian; 

(3) Pengelolaan website; (4) Meja Informasi; (5) Pelayanan publik; (6) 

Implementasi SIPP; (7) Jusctice for All yang meliputi fasilitas prodeo, dan 

sidang keliling; dan (8) Pengawasan, telah diupayakan secara maksimal dalam 

rangka untuk mencapai target pelayanan publik khususnya para pencari 

keadilan.  

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Pengadilan Agama 

Watansoppeng dalam tahun 2023 telah menetapkan kebijakan umum sebagai 
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landasan dan arah pelaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dengan memperhatikan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung Republik 

Indonesia serta dengan merespon arah Reformasi Birokrasi yang dituangkan 

dalam 8 area perubahan maka kebijakan umum Pengadilan Agama 

Watansoppeng dipilih secara skala prioritas yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dengan mengacu kepada 10 arah strategis Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang ditargetkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

dari tahun 2015 sampai tahun 2025. 

Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di 

Jalan Merdeka, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 

dengan status menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah Watansoppeng mendapat hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Soppeng, berupa tanah seluas 2.732 m2 untuk pembangunan gedung kantor, 

di Jalan Kemakmuran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Gedung Kantor Pengadilan Agama dibangun diatas tanah hibah seluas 

2.732 M2 yang terdiri dari 3 bangunan yakni : 

a. Gedung I seluas 200 m2 dibangun tahun 1980; 

b. Gedung II seluas 104 m2 dibangun tahun 1988; 

c. Gedung III seluas 96 m2 dibangun tahun 2005. 

Ketiga gedung Kantor Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan 

rumah dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng yang 

bersertifikat serta telah beralih statusan.  

Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat 

anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung RI, luas tanah 2.657 m2 terletak 

di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata rilau Kecamatan Lalabata. Pada tahun 
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2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung RI luas 

793 m2 yang terdiri dari dua lantai yang ditempati hingga sekarang. 

Adapun Pejabat Yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama 

Watansoppeng, adalah sebagai berikut: 

1. K. H. Suaib      1963 – 1968 

2. K. H. Najamuddin Tahir    1968 – 1978 

3. K. H. Harun Rasyid    1978 – 1982 

4. K. H. Andi Rumpang    1982 – 1986 

5. Drs. M. Rum Nessa, SH    1986 – 1992 

6. Drs. Usman S (Pls. Ketua)    1992 – 1994 

7. Drs. M. Ridwan Jongke    1994 – 1997 

8. Drs. H. Ahmad A’ad, SH    1997 – 2004 

9. Dra. Hj. Kamariah, SH., MH   2004 – 2008 

10. Drs. Muh. Ridwan L, SH., MH   2008 – 2010 

11. Drs. H. Usman S, SH    2010 – 2012 

12. Drs. H. Abd. Razak    2012 – 2016 

13 Drs. H. Patte, S.H., M.H.    2016 – 2016 

14. Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH   2017 – 2019 

15. Drs. Zainal Farid, SH., M.HES   2020 – 2020 

16. Drs. Tayeb, S.H, M.H    2021- 2022 

17. H. Ribeham, S.Ag., M.H.    2022 – 2022 

18. Sriyani HN., S.Ag., M.H.    2022 - 2023 

19. Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.  2023 – sekarang 
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b. Wilayah Hukum (Yurideksi) 

Pengadilan Agama Watansoppeng berada pada Yurisdiksi Pengadilan 

TinggiAgama Makassar, dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 8 

(delapan) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) Kelurahan dan 49 (empat puluh 

sembilan) desa dengan luas mencapai 1.500 km2 dengan ketinggian antara 5 

hingga 1500meter dari permukaan laut, berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Wajo 

b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Wajo 

c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bone 

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Barru 

 

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watansoppeng 

Agar Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal Pengadilan 

Agama Watansoppeng memiliki Visi dan Misi yang mana mengacu pada Visi 

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG YANG AGUNG” 
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 

baik. Misi Pengadilan Agama Watansoppeng adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watansoppeng; 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan Agama Watansoppeng; 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama 

Watansoppeng. 

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Lalabata 

a. Keadaan Geografis 

Letak georafis Kecamatan Lalabata adalah: 40 06’0’’ – 40 32’0’’ Lintang 

Selatan dan 1190 4,2’18’’ – 1200 06’13’’ Bujur Timur.  Kecamatan Lalabata 

berada diantara 52-571 meter2. Keadaan topografinya beragam, sebahagian 

desa berada pada wilayah yang datar dan sebahagian lainnya berada pada 

wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit. Secara keseluruhan wilayah 

Kecamatan Lalabata berada pada ketinggian antara 0 – 671 meter2 diatas 

permukaan laut. Sedangkan yang memiliki ketinggian terendah yakni Desa 

Maccile dengan ketinggian 52meter diatas permukaan laut. 

Kecamatan Lalabata dilalui oleh beberapa sungai sebagai sumber air, 

yang dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai Lawo, dsb. Jumlah 

penduduk kecamatan Lalabata pada akhir tahun 2015, tercatat sebanyak 

44.622 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 21.554 jiwa dan perempuan 

sebanyak 23.068 jiwa, dan tersebar di 7 Kelurahan dan 3 Desa. 

Letak geografis Kecamatan Lalabata adalah 278 km2 dengan batas-

batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara   Kecamatan Donri-Donri 
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b. Sebelah Selatan    Kecamatan Marioriwawo 

c. Sebelah Timur    Kecamatan Liliriaja 

d. Sebelah Barat   Kabupaten Barru 

3. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Marioriwawo 

a. Keadaan Geografis 

Letak geografis kecamatan Marioriwawo adalah: 400 10’ 10” – 400 33’ 

11” Lintang Selatan dan 11900 47’ 36” – 12000 06’ 13” Bujur Timur. Dengan 

luas wilayah 300 km2, berada di bagian selatan Kabupaten Soppeng. 

Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Liliriaja di sebelah utara, 

Kabupate Bone di sebalah Timur, Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru di 

selatan, Kecamatan Liliriaja dan Kecamatan Lalabata di sebelah Barat. 

Pemerintahan Kecamatan Marioriwawo membawahi 2 kelurahan dan 11 desa. 

Kecamatan ini berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian 

besar desa berada pada wilayah topografi yang datar dan lainnya berada pada 

wilayah topografi yang berbukit-bukit. Secara keseluruhan wilayah 

kecamatan Marioriwawo pada ketinggian antara 25 – 1.400meter dari 

permukaan laut.  

4. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Ganra 

Ganra adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kecamatan Ganra terdiri atas 4 (empat) desa, diantaranya; 

Desa Ganra, Desa Belo, Desa Lompulle dan Desa Enrekeng. Dengan ibu kota 

kecamatan di Desa Ganra. 

Luas wilayah desa Ganra yaitu mencapai 21 km2 dengan jumlah 

penduduk sebanyak 3.244 Jiwa. Masyarakat desa Ganra mayoritas berprofesi 

sebagai Petani dan PNS sisanya mereka berprofesi di bidang wiraswasta, 

bahkan tidak sedikit dari mereka berprofesi ganda (PNS dan Petani). Ganra 
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juga disebut-sebut sebagai desa yang banyak memberikan kontribusi di 

berbagai bidang di Kabupaten Soppeng. Pada sektor pangan (pertanian) Ganra 

dapat menghasilkan ratusan ton gabah dalam setiap panennya. Pada bidang 

pendidikan di Ganra terdapat beberapa lembaga pendidikan mulai tingkat TK 

sampai pada tingkat Menengah Atas serta banyaknya Tenaga Pengajar yang 

aktif di berbagai lembaga pendidikan yang tersebar dalam wilayah Ganra dan 

sebagian wilayah Kabupaten Soppeng. 

Ganra merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Soppeng yang 

terdiri dari empat desa salah satunya adalah Desa Ganra. Desa Ganra terletak 

± 9 Km dari kota Watansoppeng dengan luas ± 2100 Ha dengan batas- batas 

sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Desa Enrekang 

b. Sebelah Selatan  : Maccile 

c. Sebelah Timur  : Belo 

d. Sebelah Barat  : Salokaraja 

B. Realitas putusan iṡbāt nikah di Kabupaten Soppeng 

Pasal 1 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk 

membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa,1 selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, 

perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
1Cik Hasan Basri, 1999. Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem 

Hukum Nasional. Logos Wacana Ilmu, Jakarta. Cet. I, h. 140 
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Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pencatatan 

perkawinan2 dan satu-satunya menjadi alat bukti bagi adanya perkawinan 

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Namun disisi lain peraturan 

perundang-undangan memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat 

membuktikan adanya ikatan perkawinan dengan alat bukti Akta Nikah agar 

menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi 

Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan 

ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan iṡbāt 

nikahnya ke Pengadilan Agama. 

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watansoppeng adalah 

menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterima. 

Pada tahun 2023 jumlah perkara menurun dibandingkan pada tahun 2022. 

Perkara yang diterima pada tahun 2023 sebesar 943, menurun dari tahun 

2022 yang ketika itu jumlah perkaranya adalah 1.180. Demikian halnya 

dengan presentase tingkat penyelesaian perkara di tahun 2023 juga menurun 

dibandingkan di tahun 2022 dimana pada tahun tersebut perkara diterima 

1.180 perkara kemudian diputus 1.174 perkara (99,50%) dan menjadi sisa 6 

perkara. Sedangkan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Watansoppeng 

menyelesaikan perkara sebanyak 943 perkara (99,37%) dari 943 perkara 

yang diterima tahun ini ditambah sisa tahun lalu (6 perkara). 

Realitanya masih terdapat beberapa perkawinan dibawah tangan yang 

dimintakan iṡbāt nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan iṡbāt nikah di 

Pengadilan Agama Watansopppeng masih ada setiap tahunnya namun perkara 

                                                           
2Satria Effendi M Zein, 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: 

Prenada Media, Jakarta, Cet. 1. h. 35. 
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yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Terjadinya permohonan iṡbāt nikah 

terhadap pemohon dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai 

alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.  

Berdasarkan data Perkara Permohonan iṡbāt nikah di Pengadilan 

Agama Watansoppeng bahwa jumlah perkara pada tahun 2022-2023 

mengalami penurunan. Namun terdapat perkara yang ditolak yang didasarkan 

pada pertimbangan hakim. Pada tahun 2022 terdapat 1 perkara yang ditolak 

yang dimana dalam putusan permohonan tersebut hakim tidak mengabulkan 

penetapan permohonan iṡbāt nikah dikarenakan berkas kelengkapan 

administrasi tidak memenuhi syarat dan tidak alasan yang sangat mendesak 

untuk dikabulkannya permohonan tersebut.  

Keadaan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng 2022-2023 

Tahun Perkara Masuk Dikabulkan Ditolak 

2022 74 68 1 

2023 72 70 0 

Pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng 

pada tahun 2023 mengalami penurunan. Data tersebut dapat menggambarkan 

secara faktual bahwa masih ada perkawinan yang dilaksanakan dan tidak 

tercatat pada Kantor Urusan Agama namun jumlahnya yang semakin menurun 

disebabkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk 

mencatatkan perkawinannya pada pejabat yang berwenang yakni Kantor 

Urusan Agama setempat. 

Melihat realita isbat nikah yang telah dijelaskan diatas menurut 

penulis, dengan menurunnya kasus isbat nikah tahun 2023 secara jelas jika 
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kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Kabupaten Soppeng untuk 

mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama sehingga dengan 

kepatuhan tersebut, angka perkawinan tidak tercatat tiap tahunnya bisa 

menurun. 

Kewenangan perkara iṡbāt nikah di Pengadilan Agama dalam 

sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan 

dibawah tangan sebelum berlakunya  Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 yang 

berbunyi: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan 

menurut peraturan peraturan-peraturan lama, adalah sah” dan dipertegas 

pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam Pasal 49 PP No.9 

Tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : “Peraturan Pemerintah ini mulai 

berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975” dan pada ayat (2) berbunyi “mulai 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif 

dari Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian 

dengan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 

tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, telah 

memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagamana 

diatur dalam Pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan 4 KHI”. 

Sebagaimana wawancara penulis dengan Hj. Suherlina selaku Panitera 
Muda Hukum di Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa: 

“Dalam permohonan iṡbāt nikah, yang diperiksa ada 2 (dua) macam 
alat bukti. Alat bukti pertama yaitu bukti tertulis, yang dimaksud 
dengan bukti tertulis disini yakni misalnya kartu keluarga, ada juga 
keterangan dari Desa atau Kecamatan yang menerangkan memang 
tidak ada akta nikahnya hanya ada Kartu Keluarga dan KTP kalau ada. 
Kemudian alat bukti yang kedua yaitu bukti saksi, saksi itu minimal 2 
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(dua) orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada saat itu 
terjadi. Yang ditanya itu saksinya, itu kapan ia menikah, kemudian siapa 
yang menjadi wali dari Pemohon II, rata-rata itu istri yang menjadi 
Pemohon II siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi saksi, 
kemudian berapa maharnya (mas kawinya), kemudian siapa yang 
mengijabkabulkannya. Kemudian yang diperiksa itu antara Pemohon I 
(suami) dengan Pemohon II (istri) ada hubungan darah atau kakak 
beradik, atau seayah-seibu itu tidak boleh kemudian sesusuan tidak 
boleh. Selanjutnya kalau terbukti perkawinannya sah menurut rukun 
syarat, kemudian tidak ada halangan perkawinan maka bisa ditetapkan 
sah tersebut perkawinannya.”3 

Adapun langkah dalam proses pengajuan, pemeriksaan dan 

penyelesaian permohonan iṡbāt nikah di Pengadilan Agama yang berdasar 

pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Buku II edisi revisi 2013. Dan sudah mengalami beberapa kali revisi. Adapun 

ketentuan dalam buku tersebut sebagai berikut: 

1. Permohonan iṡbāt nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah 

satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 

dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan 

permohonan iṡbāt nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan 

yang jelas serta konkrit. 

2. Proses pemeriksaan permohonan iṡbāt nikah yang diajukan oleh kedua 

suami istri bersifat voluntair, produknya yang berupa penetapan. Jika isi 

penetapan tersebut berisi menolak permohonan iṡbāt nikah, maka suami 

dan istri bersama-sama atau suami dan istri masing-masing dapat 

menjajukan upaya hukum kasasi. 

3. Proses pemeriksaan permohonan iṡbāt nikah yang diajukan oleh salah 

seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan suami 

                                                           
3Hj. Suherlina, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara, 

Watansoppeng, 16 Januari 2024. 
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atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, 

produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan 

upaya hukum banding dan kasasi. 

4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan iṡbāt nikah diketahui 

bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan 

perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam 

berperkara. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan 

memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

5. Permohonan iṡbāt nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain 

yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan 

suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. 

6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dapat 

mengajukan permohonan iṡbāt nikah secara kontentius dengan 

mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya 

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan 

kasasi. 

7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati dan tidak mengetahui adanya 

waris lain selain dirinya, maka permohonan iṡbāt nikah diajukan secara 

voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut 

harus ditolak maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 

perkara permohonan iṡbāt nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat 

melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariyah yang memutus, setelah mengetahui adanya penetapan iṡbāt nikah. 



80 
 

9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 

perkara permohonan iṡbāt nikah dalam angka (3), (4), dan (5), dapat 

mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama ata Mahkamah Syariyah 

yang memeriksa perkara iṡbāt nikah tersebut selama perkara belum 

diputus 

10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan dan tidak menjadi 

pihak dalam perkara permohonan iṡbāt nikah tersebut dalam angka (3), (4), 

dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syariyah, maka dapat mengajukan gugatan 

pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Syariyah tersebut. 

11. Ketua Majelis Hakim, 3 hari setelah menerima PMH (Penetapan Majelis 

hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) sekaligus memerintahkan 

jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah 

tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa 

cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama. 

12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah 

berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis 

hakim segera menetapkan hari sidang. 

Tahap awal pengajuan perkara iṡbāt nikah di Pengadilan Agama 

Watansoppeng diawali dengan surat permohonan dibuat minimal rangkap 

tujuh atau menurut kebutuhan sesuai dengan jumlah pihak yang berperkara, 

masing-masing satu rangkap untuk penggugat/pemohon, satu rangkap untuk 

tergugat/termohon atau menurut kebutuhan, satu rangkap untuk berkas 

minutasi dan empat rangkap untuk majelis hakim yang memeriksanya. 



81 
 

Pada prinsipnya surat permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi 

pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka permohonan tersebut 

diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. Ketua dapat 

mendelegasikan kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh pemohon maka permohonan tersebut ditandatangani oleh 

ketua/hakim yang menerimanya yang berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 

(1) R. Bg. Permohonan yang dibuat secara tertulis, dan ditandantangani oeleh 

pihak penggugat/pemohon (Pasal 142 ayat (1) R. Bg). Jika 

penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat 

gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat 

(1) R. Bg). 

Adapun isi dari surat gugatan /permohonan, terdiri dari: 

1. Identitas para pihak 

a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya) 

b. Tempat tanggal lahir/umur 

c. Agama  

d. Pekerjaan  

e. Tempat tinggal. 

2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan 

yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan 

gugat. Posita yakni berisi: 

a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum 

b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan 

merupakan keharusan. Yakni hakimlah yang harus 

melengkapinya dalam putusan nanti. 
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3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar 

dikabulkan oleh hakim. 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut, 

menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan iṡbāt nikah di 

Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam KHI Pasal 7 ayat 

(3). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya 

Akta Nikah, Adanya keraguan sah atau tidaknya syarat perkawinan, Adanya 

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan yang dilakukan mereka tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. 

Berkenaan dengan faktor-faktor yang menjadi alasan pemohon 

mengajukan iṡbāt nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng, namun untuk 

memperkuat kesimpulan berkenaan dengan faktor-faktor tersebut maka kami 

melakukan wawancara untuk memperkuat basis data masing-masing faktor 

dengan cara berkomunikasi langsung dengan 3 (tiga) orang Panitera yang 

menangani perkara iṡbāt nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng. Adapun 

hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Buku Nikah  

Selaku wawancara penulis dengan Hj. Nadrah selaku Panitera Muda 
Permohonan di Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa: 

“Alasan para pemohon mengajukan iṡbāt nikah diantaranya: tidak punya 
buku nikah, yang perkawinannya tidak tercatatkan, tidak dicatat di Kantor 
Urusan Agama setempat, sehingga pemohon tersebut tidak memiliki dasar 
tentang perkawinannya, kemudian dia mengajukan permohonan Iṡbāt 
Nikah di Pengadilan Agama setempat.”4 

                                                           
4Hj. Nadrah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Watansoppeng, 

Wawancara, Watansoppeng, 16 Januari 2024. 
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Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum 

apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi 

pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan 

Agama maka tidak memiliki dasar yang sah menurut negara atas 

perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan 

hukum maka dapat mengajukan permohonan iṡbāt nikah ke Pengadilan 

Agama sesuai dengan ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat (2). 

2. Pembuatan Akta Kelahiran. 

Selaku wawancara penulis dengan Sakiah selaku staff Kasubag Umum 

dan Keuangan di Pengadilan Agama Watansoppeng, bahwa: 

“Pengajuan permohonan iṡbāt nikah biasanya bermacam-macam 
alasannya, pertama pemohon mengajukan permohonan karena alasan 
anaknya mau sekolah dan tidak ada buku nikahnya jadi membutuhkan 
akta lahir, maka diajukanlah iṡbāt nikah.”5 

Dalam hal membuat akta kelahiran/pengesahan anak di Pengadilan 

Agama Watansoppeng dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka 

yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini 

disebabkan perkawinan yang dilakukan pemohon terjadi pada saat sebelum 

berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan. Oleh karena itu mereka 

mengajukan permohonan Iṡbāt Nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng. 

3. Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Untuk dana Taspen. 

Sebagaimana wawancara penulis dengan Sarifuddin selaku Panitera 

Pengganti di Pengadilan Agama Watansoppeng, bahwa: 

“Salah satu alasan yang mendasari pemohon mengajukan permohonan 
iṡbāt nikah yakni tidak adanya buku nikah, contohnya tidak boleh orang 
kalau tidak ada iṡbāt nikah berarti dia tidak ada bukti formilnya dia 

                                                           
5Sakiah, Staff Kasubag dan Keuangan Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara, 

Watansoppeng, 17 januari 2024. 
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sebagai suami isteri, itu sangat dibutuhkan untuk orang pergi haji, 
karena kalau mau keluar negeri tidak boleh kalau tidak ada bukti 
formilnya sebagai suami isteri.” 

Berdasarkan pengalaman, iṡbāt nikah meskipun bukan untuk 

mengambil buku nikah, bisa saja iṡbāt nikah karena pengurusan Taspen. Orang 

yang mengurus Taspen meskipun bukan buku nikah yang penting ada iṡbāt 

nikahnya sudah bisa diproses Taspennya. Jadi tidak mutlak bahwa 

mengajukan iṡbāt nikah mau mengambil buku nikah, karena banyak orang tua 

atau keluarga kami tidak muncul buku nikahnya, hanya memakai Penetapan 

dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen sehingga dapat diproses. Jadi 

bukan berarti mau mengurus Taspen baru mengambil lagi buku nikah dan 

sekarang sudah banyak yang diproses Taspennya hanya penetapan iṡbāt nikah 

dari Pengadilan Agama, jadi formilnya sudah ada. 

4. Pengurusan untuk warisan 

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mastang selaku Panitera 

Pengganti di Pengadilan Agama Watansoppeng, mengatakan: 

“Terkait dengan pengurusan untuk warisan diterangkan bahwa hal ini 
kebanyakan dilakukan oleh suami atau istri dan anak-anaknya dari 
yang disibatkan. Hal tersebut terkadang menimbulkan problematika di 
lingkungan Pengadilan Agama, karena apabila iṡbāt nikah diajukan oleh 
anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan biasanya bersifat 
kontentius, dengan menundudukkan suami dan isteri dan/atau ahli 
waris lain sebagai termohon.”6 

Dengan meninggalnya orang tua para ahli waris, maka hak dari orang 

lain yang dalam hal ini ialah hak dari orang tua ahli waris telah gugur. Sehingga 

perkara iṡbāt nikah yang diajukan oleh para ahli waris yang seluruhnya 

sepakat atau tidak ada sengketa didalamnya akan lebih tepat diajukan dalam 

bentuk permohonan atau voluntair. Oleh karena perkara tersebut diajukan 

secara permohonan atau voluntair, apabila para pihak merasa tidak puas 

                                                           
6Mastang, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara, 

Watansoppeng, 17 Januari 2024. 
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dengan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka dapat 

melakukan upaya hukum berupa Kasasi. 

Namun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 telah mengatur antara lain bahwa 

apabila perkara iṡbāt nikah diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang 

berkepentingan maka harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami 

dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon, meskipun sebenarnya 

para pihak tersebut sama-sama setuju. Secara keseluruhan yang 

pernikahannya akan permohonan iṡbāt nikah ini disebabkan karena 

perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum 

dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari 

duplikat surat nikah di kantor Urusan Agama setempat tidak ditemukan, maka 

mereka mengajukan permohonan iṡbāt nikah di Pengadilan Agama 

Watansoppeng. 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa 

pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk ketertiban administrasi dalam masyarakat. 

Masyarakat di Kabupaten Watansoppeng yang ingin keluar negeri dalam hal 

ini ingin menunaikan ibadah haji kemudian tidak memiliki akta nikah maka 

hal tersebut tidak bisa diproses. Begitu pula juga dalam mengurus Dana 

Pensiun (Taspen), maka harus mengajukan penetapan atau iṡbāt nikah. Pada 

Pengadilan Agama Watansoppeng dalam hal ini bisa menerima permohonan 

iṡbāt nikah sesuai dengan yang diamanatkan pada KHI Pasal 7. 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut, 

menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan iṡbāt nikah di 
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Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam KHI Pasal 7 ayat 

(3). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya 

Akta Nikah, Adanya keraguan sah atau tidaknya syarat perkawinan, Adanya 

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan yang dilakukan mereka tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. 

Pada penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama 

Watansoppeng, ditemukan putusan yang diiṡbātkan atau dikabulkan oleh 

majelis hakim. Berikut ini alasan hukum majelis hakim mengabulkan 

permohonan iṡbāt nikah pemohon sebagai berikut: 

1. Penetapan 376/Pdt.P/2022/PA.Wsp 

Pada penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 

376/Pdt.P/2022/PA.Wsp, majelis hakim dalam penetapannya menjelaskan 

bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan 

Pemohon II pada tanggal 05 November 1991 di Desa Congko, yang dinikahkan 

oleh imam setempat, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan 

oleh dua orang saksi, dan mahar berupa kebun seluas 5000 m2. Pada saat 

menikah pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, 

pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak 

terdapat halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

perundang-undangan yang berlaku, dan dari perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II telah lahir dua orang anak, akan tetapi Pemohon tidak pernah 

memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor 

Urusan Agama setempat. Adapun permohonan ini diajukan untuk 

kelengkapan administrasi perjalanan umroh. 



87 
 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah 

mengajukan alat bukti dan dua orang saksi. Majelis hakim menilai alat bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga permohonannya 

dapat diterima. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan 

bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal dinikahkan oleh 

imam setempat, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh 

dua orang saksi, dan mahar berupa kebun seluas 5000 m2. Pada saat menikah 

pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan 

tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak terdapat 

halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

perundang-undangan yang berlaku, dan dari perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II telah lahir dua orang anak, akan tetapi Pemohon tidak pernah 

memiliki buku nikah. 

Majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-

saksi bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 05 

November 1991 menurut ketentuan hukum Islam. keduanya tidak terdapat 

halangan perkawinan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan. 

Para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungka pada tanggal 05 

November 1991 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai 

ketetntuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat 

dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 

sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 

Bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama 

Watansoppeng mengesahkan pernikahan tersebut dikarenakan para 
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Pemohon tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah yang 

menjadi syarat untuk mengurus administrasi perjalanan umrah. Berdasarkan 

hal-hal tersebut permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum 

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni 

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, oleh karena itu 

permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah 

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 

05 November 1991. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Watansoppeng, ditemukan nikah sirri yang pernikahannya tidak 

diiṡbātkan/ditetapkan oleh majelis hakim. Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa selain putusan/penetapan yang dikabulkan juga terdapat 

putusan /penetapan yang ditolak, tidak dapat diterima, dan dicabut. Adapun 

uraian pertimbangan majelis hakim yang menolak permohonan iṡbāt nikah 

sebagai berikut: 

1. Penetapan Ditolak 

Penetapan No. 335/Pdt.P/2022/PA.Wsp, menolak permohonan 

penetapan pengesahan nikah sirri oleh para pemohon dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah 

menikah dengan pemohon II pada tanggal 17 Juni 2016, di Desa Umpungeng, 

yang dinikahkan oleh imam kampung setempat, wali nikah kakak kandung 

pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pada saat menikah pemohon 

I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus janda cerai, antara pemohon 

I dan pemohon II akan tetapi pemohon tidak ada larangan untuk melakukan 
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pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 

orang anak, adapun permohonan ini diajukan untuk mengurus akta kelahiran 

anak. 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah 

mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi. Namun untuk 

membuktikan bahwa Pemohon I adalah duda cerai, para pemohon hanya 

menunjukkan Surat Keterangan Cerai yang dibuat oleh Pemohon I dan 

ditandatangani oleh Lurah setempat sehingga bukti tesebut ditolak oleh 

majelis hakim berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan bahwa “putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat 

dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang 

berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. 

Majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dan 

pemohon II mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi/melanggar 

ketentuan pada pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang RI Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, 

mengenai prosedur beristri lebih dari seorang. 

Majelis hakim pun berpendapat bahwa Pemohon I tidak dapat 

memenuhi prosedur beristri lebih dari seorang, sesuai dengan asas monogami 

yang dianut dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Apabila dikehendaki oeh seseorang dan dibenarkan oleh agama 

yang dianutnya, maka kawin lebih dari satu orang dapat dibenarkan sepanjang 

alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi. 

Beristrikan lebih dari satu dapat dilaksanakan setelah lebih dahulu mendapat 
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izin dari Pengadilan Agama setempat sehingga majelis hakim dapat menilai 

bahwa alasan Pemohon untuk mengiṡbātkan pernikahan mereka dengan 

alasan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan 

perkawinan tidak terbukti sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 

ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan 

Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama 

Watansoppeng. 

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara termasuk perkara iṡbāt 

nikah, majelis hakim melakukan: 

Pertama, mengkonstatir yakni membuktikan benar tidaknya suatu 

peristiwa yang diajukan para pemohon sebagaimana yang tertuang dalam 

surat permohonannya yang dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang 

sah menurut hukum pembuktian. 

Pembuktian dalam hal ini maksudnya adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan kepastian tentang benar 

tidaknya peristiwa hukum tertentu yang menggunakan alat bukti yang 

ditentukan hukum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan 

oleh Pengadilan Agama. Misalnya dalam perkara iṡbāt nikah, maka fakta yang 

perlu dicari kebenarannya adalah apakah pemohon benar telah menikah 

sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan hukum 

Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan yang sebagaimana pula 

tertuang dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. 

Kedua, mengkualifisir peristiwa yang telah terbukti dalam tahap 

konstatir, yaitu menilai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi termasuk 

suatu hubungan hukum apa atau yang mana, dan menemukan hukumnya bagi 
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peristiwa yang telah dikonstatiring untuk kemudian dituangkan dalam 

pertimbangan hukum. 

Mengkualifisir berarti menentukan hubungan hukum terhadap 

peristiwa yang telah dibuktikan. Majelis hakim menilai terhadap peristiwa 

yang telah terbukti atau menilai suatu peristiwa yang tidak terbukti dengan 

peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat 

dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap suatu peristiwa 

yang telah dikonstatir. Misalnya pernikahan pemohon terbukti dilaksankan 

dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut ketentuan 

perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam yang berlaku sehingga 

telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu” dan Pasal 7 ayat (3) huruf c bahwa iṡbāt nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan salah 

satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 

1974. 

Ketiga, mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian 

dituangkan dalam amar putusan. 

Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat bahwa 

pada kenyataan yang berlaku pada masyarakat Indonesia terkhusus 

masyarakat Kabupaten Soppeng masih banyak pasangan suami isteri yang 

telah menikah secara hukum Islam namun karena ketidaktahuannya atau 

ketidakpahamannya mengenai pertauran perundang-undangan yang berlaku 
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dan adapun sebab lain misalnya biaya pencatatan pernikahan yang tergolong 

mahal saat itu, sehingga pernikahan mereka yang dilakukan setelah 

berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register 

yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga menimbulkan 

permasalahan hukum bagi status perkawinan pasangan suami isteri tersebut 

karena sahnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berdasar pada ketentuan Pasal 7 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 

C. Analisis putusan iṡbāt nikah yang bertentangan dengan Undang-

Undang Perkawinan di Kabupaten Soppeng 

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang 

sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.16 

Tahun 2019 adalah pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan 

buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang 

tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata 

pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara 

hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah 

dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau 

keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, 

Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya.  Karena dalam masalah pengurusan 

administrasi di setiap instansi atau lembaga terkait harus menunjukkan 

adanya akta pernikahan. 

Dasar hukum perkara iṡbāt nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak 

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan iṡbāt nikah ke 
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Pengadilan Agama. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) 

disebutkan bahwa iṡbāt nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 

terbatas mengenai hal-hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka 

penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai 

sahnya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang 

dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.  

Pada dasarnya iṡbāt nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan 

rukun nikah, akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama, baik itu pernikahan siri atau nikah dibawah tangan. 

Dengan adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut agama, 

tetapi belum dicatatkan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah 

apabila memenuhi dua syarat, diantaranya: 

1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan 

dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 

2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. 

Sebaliknya jika perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan 

dibawah tangan) dan tidak pula dimintakan iṡbāt nikahnya, maka kedudukan 

perkawinan tersebut ialah: 

1) Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum, karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga 

tidak menimbulkan akibat hukum. 
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2) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan 

perdata dengan bapak tidak ada. 

3) Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari 

bapaknya. 

Adapun yang menjadi kriteria iṡbāt nikah ialah: 

a. Pernikahan tidak tercatat, walaupun dilakukan secara sah 

menurut agama tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. 

b. Bukti pernikahan tidak ada, tidak memiliki bukti fisik seperti buku 

nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. 

c. Perkawinan yang sah menurut hukum agama yang dianut 

meskipun belum tercatat secara administratif. 

d. Untuk tujuan tertentu, iṡbāt nikah untuk keperluan administrasi 

tertentu seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan hak 

waris, dan pengajuan pernikahan kedua. 

e. Atas kesepakatan kedua belah pihak, suami dan isteri harus 

sepakat dan hadir dalam proses iṡbāt nikah di Pengadilan Agama. 

f. Tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan negara. 

Setelah dikabulkannya iṡbāt nikah, implikasinya terhadap status 

perkawinan dimana perkawinan tersebut telah memiliki kekuatan hukum. 

Begitu pula bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut telah 

mendapatkan pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas 

harta warisan dari bapaknya. Selain dari itu, harta yang diperoleh sejak 

berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. 
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Dengan adanya penetapan iṡbāt nikah dari Pengadilan Agama, maka 

pemohon dapat mengajukan ke Kantor Urusan Agama setempat untuk 

mendapatkan kutipan akta nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang 

dibuktikan dengan akta nikah, maka suami isteri memiliki bukti otentik atas 

perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. 

1. Putusan Iṡbāt Nikah yang bertentangan dengan Undang-Undang 

Perkawinan di KUA Lalabata 

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Lalabata, peristiwa nikah 

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Lalabata dalam waktu 2 (dua) tahun 

terakhir antara 2022 hingga 2023. Adapun pada tahun 2022 terdapat atau 

tercatat 30 peristiwa nikah di KUA Lalabata. Namun tidak jauh berbeda pada 

tahun 2023 tercatat pula 33 peristiwa nikah. Adapun kasus iṡbāt nikah yang 

merupakan patokan utama dalam penelitian ini, mengalami penurunan 

dimana jumlah kasus iṡbāt nikah pada tahun 2022 berjumlah 11 kasus, 

sementara pada tahun 2023 berjumlah 10 kasus iṡbāt nikah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Yunus selaku Kepala 

KUA Lalabata:  

“Menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA 
Lalabata, belum pernah menangani kasus iṡbāt nikah yang ditolak. 
Beliau berpendapat, jika dalam suatu putusan iṡbāt nikah telah 
disahkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka pihak Kantor 
Urusan Agama mesti patuh dengan penetapan tersebut.”7 

Sehingga dengan adanya perintah dari Pengadilan Agama 

Watansoppeng untuk dibuatkan akta nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama 

harus patuh terhadap penetapan Pengadilan Agama, namun harus tetap teliti 

atau hati-hati terhadap putusan tersebut karena terkadang isi dari putusannya 

                                                           
7Muh. Yunus, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 

Wawancara, Watansoppeng, 20 Januari 2024. 
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ialah ditolak, dan jangan sampai putusan yang ditolak tersebut malah 

dibuatkan akta nikah. Namun sebaliknya jika penetapan dari Pengadilan 

Agama tersebut telah sah, maka pihak Kantor Urusan Agama wajib 

membuatkan surat nikah tersebut. Karena ini merupakan wewenang Kantor 

Urusan Agama yang merupakan aparatur pemerintahan yang diberikan 

kewenangan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Pendapat dari bapak Muh. Ruswadi selaku staff KUA Lalabata: 

“Bahwa terdapat pula suatu penetapan dari Pengadilan Agama yang 
diperintahkan ke KUA untuk dibuatkan surat nikah. Namun dengan 
pembuatan akta ini di KUA setempat tidak berbayar atau gratis, beda 
halnya di Pengadilan Agama setiap ada kasus permohonan iṡbāt nikah 
terdapat biaya PMBP nya. Jadi menurut beliau, terkadang pihak dari 
Kantor Urusan Agama malas untuk mengurus dan membuatkan akta 
nikah yang diperintahkan oleh Pengadilan Agama.” 

Di Kecamatan Lalabata, yang diketahui sebagian besar penduduk 

berasal dari pegunungan. Dan pada saat terjadi pernikahan, terkadang ada 

masyarakat yang merasa malas dan menganggap desanya diantaranya Jolle 

desa Umpungeng yang terletak di daerah pegunungan Kecamatan Lalabata 

terlalu jauh, sehingga tidak mencari Kantor Urusan Agama pada saat 

melangsungkan pernikahan. Akibat yang ditimbulkan, pada saat telah 

memiliki anak tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan pernikahan 

tersebut tidaklah tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka dari itu barulah 

pihak orang tua tersebut mengurus atau mengajukan permohonan iṡbāt nikah 

ke Peng8adilan Agama guna mendapatkan akta nikah, yang menjadi syarat 

untuk pengurusan akta kelahiran sang anak. 

Namun pernyataan singkat dari beliau, bahwa setiap Kepala KUA dan 

pegawai KUA harus tetap patuh pada putusan yang telah diiṡbātkan oleh 

                                                           
8Muh. Ruswadi, Staff Kantor Urusan Agama Lalabata Kabupaten Soppeng, 

Wawancara, Watansoppeng, 20 Januari 2024. 
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Pengadilan Agama, maka dari itu apa yang menjadi bahan putusan oleh 

Pengadilan Agama, maka pihak KUA harus mengikuti dan membuatkan akta 

nikah bagi para pemohon kasus iṡbāt nikah. Sebab penetapan dari Pengadilan 

Agama ini menjadi suatu pegangan masyarakat untuk mendapat akta nikah 

dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan. 

Menurut hemat peneliti, pada peraturan perundang-undangan yang 

diatur dalam Pasal 11 sampai 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

sudah jelas mengharuskan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan 

adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi 

suami istri yang telah menikah tidak mempunyai kutipan akta nikah. 

Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya kutipan akta nikah disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti, kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga 

yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah 

ditentukan pemerintah. Oeh sebab itu dengan adanya akta nikah bagi 

pasangan suami istri yang keluarkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai bukti 

sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang 

berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara 

bila tidak ada bukti, walaupun hal itu tidak dituntut oleh syariat Islam, akan 

tetapi mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat.  

Hal terpenting yang mendasari pelaksanaan permohonan iṡbāt nikah 

ini adalah untuk mendapatkan legalitas dari pernikahan yang selama ini telah 

mereka lakukan. Dan pihak KUA yang merupakan unit pelaksana teknis pada 

Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan harus patuh terhadap 

perintah dari Pengadilan Agama guna melaksanakan dan membuatkan akta 

nikah bagi para pemohon iṡbāt nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan 
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Agama, sebab apabila Pengadilan Agama telah memutuskan iṡbāt nikah, maka 

itulah ijtihadnya (sah). 

2. Putusan Iṡbāt Nikah yang Bertentangan dengan Undang-Undang 

Perkawinan di KUA Marioriwawo 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng yang 

mencatat terdapat 11 desa di Kecamatan Marioriwawo, dan merupakan 

kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Soppeng. 

Sehingga hasil data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Marioriwawo 

bahwa pada tahun 2022 terdapat 35 peristiwa nikah, dan pada tahun 2023 

mengalami kenaikan tercatat 42 peristiwa nikah. Adapun kasus iṡbāt nikah, 

yang realitanya pada tahun 2022 tercatat 8 kasus, namun pada tahun 2023 

kasus iṡbāt nikah mengalami kenaikan yaitu sebanyak 29 kasus.  

Menurut bapak Darwis selaku Kepala KUA Marioriwawo bahwa: 

“Dengan adanya kenaikan kasus iṡbāt nikah tersebut dikarenakan salah 
satu faktor yakni di Kecamatan Marioriwawo yang merupakan 
Kecamatan paling banyak penduduknya di Kabupaten Soppeng. 
Pendapat beliau terhadap putusan iṡbāt nikah yang bertentangan 
dengan Undang-undang Perkawinan, merupakan suatu kasus yang 
harus ditolak karena sangat jelas tidak mematuhi aturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun solusi yang dapat diambil dari suatu 
kasus yakni harus diarahkan untuk nikah ulang.”9 

Meskipun sejak tahun 2022 hingga 2023 tidak terdapat kasus yang 

ditolak di KUA Marioriwawo, namun pihak KUA harus teliti dan jika ada 

sepasang suami isteri yang ingin mengiṡbātkan pernikahannya harus 

melengkapi persyaratan yang ada. Karena jika terdapat putusan iṡbāt nikah 

yang ditolak maka itu sangat berdampak dan merugikan bagi pihak yang 

terkait. Maka seharusnya masyarakat patuh terhadap aturan yang ada, yakni 

                                                           
9Darwis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, 

Wawancara, Watansoppeng, 20 Januari 2024. 
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setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana 

yang telah diatur dalam peraturan No. 22 tahun 1946 jo konstitusi No. 32 

tahun 1954. Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan 

dengan akta nikah, maka apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau 

terdapat salah satu pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dengan jelas 

pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan hak 

masing-masing pihak, karena dengan adanya akta nikah tersebut pasangan 

suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka 

lakukan. 

Berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama Marioriwawo, 

pada tahun 2022 dan 2023 KUA Marioriwawo secara rutin melaksanakan 

persidangan iṡbāt nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

Watansoppeng, dan pelaksanaan iṡbāt nikah terpadu keliling ini berjalan 

efektif, artinya antusias masyarakat setempat sangat tinggi mengikuti sidang 

iṡbāt nikah tersebut dan sangat membantu masyarakat guna memperoleh 

status hukum dan buku nikah yang dijadikan pedoman untuk memperoleh 

akta kelahiran, SIM, KTP, dan kebutuhan administrasi lainnya. Dan ini 

merupakan arahan dari kepala desa setempat agar masyarakat yang tidak 

tercatat pernikahannya ikut serta dalam pelaksanaan iṡbāt nikah keliling ini 

karena pelaksanaannya yang gratis dan tidak memungut biaya, sehingga ini 

sangat membantu bagi masyarakat yang mempunyai tingkat perekonomian 

menengah kebawah. 

Menurut peneliti, mengenai tidak adanya kasus iṡbāt nikah yang ditolak 

atau bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan 

Agama Marioriwawo merupakan bukti nyata, walaupun Kecamatan tersebut 

memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Soppeng, namun masyarakat 
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yang ada cukup paham atau taat pada aturan Undang-undang maupun 

Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan kepatuhan hukum ini, dapat dipahami bahwa tujuan dari 

tercatatnya perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. 

Kepastian hukum yang merupakan suatu perangkat hukum yang menjamin 

hak dan kewajiban setiap warga negara. Yakni memberikan jaminan bagi 

anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau 

penguasa berdasarkan peraturan hukum tidak dengan sewenang-wenang. 

Meskipun tidak kita temui dalam ayat-ayat al-Qur’an yang membahas secara 

khusus tentang pencatatan nikah (iṡbāt nikah), dan hal ini tidak pernah 

dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Namun pencatatan perkawinan 

yang diterapkan atau dilakukan saat ini sebenarnya adalah suatu upaya yang 

diambil oleh pemerintah untuk menertibakan pelaksanaan pernikahan di 

Indonesia. 

Mengacu pada pasal yang terdapat pada Komplilasi Hukum Islam, 

menguraikan bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat 

dibuktikan dengan adanya surat nikah,10 dikategorikan tidak mempunyai 

akibat hukum apapun. Artinya apabila salah satu diantara suami atau istri 

tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut 

apapun ke Pengadilan Agama, baik mengenai nafkah istri maupun anaknya 

ataupun harta bersama yang telah mereka kumpulkan selama perkawinan 

berlangsung, bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia. Tiada sama halnya 

jika perkawinan itu tercatat dan dan tertulis sesuai hukum negara. Dalam 

perkawinan resmi, istri jadi salah satu ahli waris yang paling berhak dalam 

                                                           
10Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Ilberty, 2007), h. 92. 
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memperoleh bagian dari harta peninggalan suami (warisan), serta istri dapat 

menuntut adanya pembagian harta bersama yang menjadi hak pribadinya. 

Menurut peneliti, mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2015 mengenai pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Agama 

dalam rangka penertiban Akta Perkawinan, buku nikah serta akta kelahiran, 

dalam penyelenggaraan iṡbāt nikah keliling pada hakikatnya merupakan tugas 

konstitusional, suatu program dari pemerintah Kabupaten Soppeng, dan 

dikatakan sidang terpadu karena pelaksanaannya yang melibatkan 3 unsur 

lembaga pemerintah diantaranya, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama 

(KUA), dan Disdukcapil. Pada pelaksanaan iṡbāt nikah terpadu keliling yang 

rutin dilaksanakan di Kecamatan Marioriwawo merupakan langkah yang 

sangat memudahkan bagi masyarakat setempat guna pelaksanaan sidang iṡbāt 

nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Marioriwawo, guna 

memberi pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Sidang iṡbāt nikah keliling ini merupakan langkah untuk 

mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat, dan mesti 

mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat 

terjangkau oleh setiap orang (justicefor all). Hal yang mendasar pelaksanaan 

sidang iṡbāt nikah terpadu keliling ini sangat bermanfaat yaitu untuk 

mendapatkan legalitas dari pernikahan yang telah mereka lakukan. Sehingga 

para masyarakat dapat memiliki akta nikah, dan memudahkan pengurusan 

administrasi-administrasi kependudukan, diantaranya akta kelahiran, 

pengurusan SIM dan KTP, pengurusan haji dan umrah, dan pengurusan 

pendidikan anak-anak mereka. 
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Adapun tujuan dilaksanakannya sidang keliling tersebut untuk: 

a) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan 

dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan justice 

for the poor); 

b) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 

c) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah 

Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang 

Pengadilan. 

3. Putusan Iṡbāt Nikah yang Bertentangan dengan Undang-Undang 

Perkawinan di KUA Ganra 

Berdasarkan fakta yang peneliti temukan dilapangan, pada kasus iṡbāt 

nikah tahun 2022 hingga 2023, tidak tercatat adanya kasus iṡbāt nikah di 

Kantor Urusan Agama Ganra. Dari data yang diambil, pada tahun 2022 tercatat 

7 peristiwa nikah dan 2023 hanya tercatat 5 peristiwa nikah. Hal ini sangatlah 

wajar, sebab Kecamatan Ganra merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk paling sedikit di Kabupaten Soppeng. 

Menurut hasil wawancara dengan Marsuki selaku Kepala Kantor 

Urusan Agama Ganra bahwa: 

“Selama menjabat di KUA setempat tidak pernah menangani kasus 
iṡbāt nikah, dikarenakan masa jabatannya yang terbilang baru. Oleh 
karena itu, tidak pula terdapat kasus iṡbāt nikah yang ditolak. Namun 
pendapat beliau mengenai kasus iṡbāt nikah yang ditolak, itu 
dikarenakan karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka 
pihak KUA menolak permohonan iṡbāt nikah tersebut.”11 

                                                           
11Marsuki, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, 

Wawancara, Watansoppeng, 25 Januari 2024. 
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Adapun kebanyakan permohonan iṡbāt nikah yang diajukan kepada 

KUA setempat, yaitu untuk peristiwa haji maupun umroh. Jadi terhadap 

pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah dikarenakan 

pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan diwajibkan mengurus iṡbāt nikah untuk 

pernikahannya tersebut agar dapat diterbitkan akta nikah yang merupakan 

salah satu persyaratan untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Setelah 

pemohon melapor kepada KUA Ganra, maka pegawai KUA memberikan 

pengantar kepada pemohon untuk mendaftar dan agar dilaksanakan sidang 

iṡbāt nikah di Pengadilan Agama. Sehingga adanya putusan dan penetapan dari 

Pengadilan Agama tersebut, maka menjadi bahan rujukan bagi pihak pemohon 

tersebut untuk mendapatkan akta nikah yang dibuatkan dan diterbitkan oleh 

Kantor Urusan Agama setempat. 

Menurut analisis peneliti, berbeda halnya dengan kasus iṡbāt 

contencius (iṡbāt nikah yang dibarengi dengan gugat cerai) karena dahulu 

perkawinannya tidak dicatat oleh PPN, merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf 

(a), maka berdasarkan pasal tersebut, hakim memiliki dasar hukum untuk 

mengesahkan pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam 

kasus permohonan iṡbāt dikarenakan Akta Nikah hilang, maka hakim merujuk 

pada Pasal 7 ayat (3) huruf (b). Jika terbukti di persidangan perkawinan 

tersebut telah dilakukan secara sah dan tercatat, memenuhi syarat dan rukun, 

dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka hakim jelas memiliki dasar 

hukum untuk mengabulkan permohonan iṡbāt tersebut. Permohonan iṡbāt 

nikah karena adanya keraguan dari pemohon tentang sah atau tidak sahnya 

syarat perkawinan yang telah dilakukan, maka hakim merujuk pada Pasal 7 

ayat (3) huruf (c). Majelis hakim akan mengesahkan perkawinan tersebut jika 
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telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang 

dilanggar. Namun pada permohonan iṡbāt nikah bagi yang melakukan 

perkawinan secara agama tanpa dicatat oleh PPN, maka merujuk pada Pasal 7 

ayat (3) huruf (d) hakim akan mengabulkan permohonan selama perkawinan 

tersebut memenuhi rukun dan syarat secara syari’at Islam dan adanya 

kepastian bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan perkawinan 

menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.12 

Selanjutnya, terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah lahirnya 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan 

Agama tetap memprosesnya di dalam persidangan dan majelis hakim akan 

mengabulkan jika terpenuhi rukun dan syaratnya dan merujuk pada Pasal 7 

ayat (3) huruf (e). Hal ini karena pasal ini berlaku secara umum baik 

perkawinan sirri yang terjadi sebelum tahun 1974 maupun yang terjadi 

setelah tahun 1974 sepanjang terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. 

Dalam hal ini peneliti menganalisis, dilihat berdasarkan fakta dari 

ketiga Kantor Urusan Agama di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2022 hingga 

tahun 2023 fakta dari kasus iṡbāt nikah mengalami penurunan yang 

disebabkan oleh salah satu faktor yakni kesadaran oleh masyarakat setempat 

untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

yang bersangkutan. Dan adanya proses iṡbāt  nikah terpadu yang dilaksanakan 

oleh Pengadilan Agama Watansoppeng artinya sangat membantu masyarakat 

pencari keadilan dalam memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat 

capaiannya sudah sangat efektif, Selain itu dalam pelaksanaan iṡbāt nikah 

terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah 

Agung, Pengadilan Tinggi Agama serta pengadilan agama sepakat bahwa 

                                                           
12Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 

2016), h. 72. 
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sidang iṡbāt nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi 

hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watansoppeng karena rasa tanggung 

jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap 

masyarakat pencari keadilan. 

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 

1 Tahun 1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.13 Pencatatan perkawinan diperlukan 

sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga 

untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran 

agama dan kepercayaan secara utuh pada perkawinan yang dilangsungkan. 

Esensi dari pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi, adalah 

untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan yang 

dilakukan.  

Akibat hukum perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat jelas 

merugikan pihak istri dan anak-anak. Anak hasil perkawinan dibawah tangan 

secara hukum dapat disamakan dengan anak hasil hubungan di luar nikah 

karena tidak tercatat di negara. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran, hanya ada nama ibunya 

saja. Dengan ini, tidak adanya nama ayah pada akta kelahiran berarti ayah 

tidak berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak serta hak warisnya.  

Namun, keturunan yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan 

tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak dari perkawinan 

yang sah. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi 

memberikan terobosan mengenai asal usul anak yang lahir di luar 

perkawinan. Menurut keputusan ini, anak-anak yang lahir di luar perkawinan 

                                                           
13Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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mempunyai hubungan dengan ayah kandung tidak hanya dengan ibu 

kandungnya, sebagaimana dibuktikan dengan bukti-bukti ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, tertulis bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya,” tidak mendapatkan kekuatan hukum yang terikat sejauh dimengerti 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Oleh sebab itu, ayat tersebut 

harus dipahami dan dibaca sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarg ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya.”  

Putusan Mahkamah Konstitusi telah didasarkan pada pertimbangan 

bahwa inti permasalahan hukum mengenai keturunan yang dilahirkan di luar 

perkawinan adalah tentang makna hukum (legal meaning) yang harus 

dipahami dalam perspektif yang lebih luas. Sehingga untuk memperoleh 

jawaban yang komprehensif yaitu mengenai sahnya anak tersebut. Hal ini 

menegaskan bahwa penentuan hubungan perdata anak luar kawin tidak 

hanya berfokus pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibu, namun juga 

harus mempertimbangkan hubungan hukum dengan ayah biologis yang dapat 

dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang 

sah menurut hukum berlaku. 
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Pencatatan perkawinan yang sebagai perbuatan hukum penting dalam 

kehidupan yang dilakukan oleh pihak bersangkutan, yang berimplikasi 

terjadinya akibat hukum yang sangat luas, apabila di kemudian hari dapat 

dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga 

perlindungan oleh negara terkait dengan hal-hal yang timbul dari suatu 

perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif. Pencatatan 

perkawinan memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menciptakan ketertiban 

yang berhubungan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan dapat 

terciptanya ketertiban di masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan permasalahan yang 

diangkat yaitu; 

1. Berdasarkan data Perkara Permohonan iṡbāt nikah di Pengadilan 

Agama Watansoppeng bahwa jumlah perkara pada tahun 2022-2023 

mengalami penurunan. Pada tahun 2022 terdapat satu perkara yang 

ditolak yang dimana dalam putusan permohonan tersebut hakim tidak 

mengabulkan penetapan permohonan iṡbāt nikah dikarenakan berkas 

kelengkapan administrasi tidak memenuhi syarat dan tidak alasan 

yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan tersebut. 

Data tersebut dapat menggambarkan secara faktual bahwa masih ada 

perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tercatat pada Kantor Urusan 

Agama namun jumlahnya yang semakin menurun disebabkan 

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk 

mencatatkan perkawinannya pada pejabat yang berwenang yakni 

Kantor Urusan Agama setempat. 

2. Berdasarkan data peristiwa nikah yang tercatat di Kantor Urusan 

Agama dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam 

waktu 2 (dua) tahun terakhir antara 2022 hingga 2023. Adapun data 

iṡbāt nikah yang menjadi patokan utama dalam penelitian ini sudah 

mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. 

Berdasarkan telaahan penulis terhadap kasus iṡbāt nikah, penulis 

mengambil simpulan bahwa adanya perintah dari Pengadilan Agama 

Watansoppeng untuk dibuatkan akta nikah, maka pihak Kantor Urusan 
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Agama harus patuh terhadap penetapan Pengadilan Agama, namun 

harus tetap teliti atau hati-hati terhadap putusan tersebut karena 

terkadang isi dari putusannya ialah ditolak, dan jangan sampai putusan 

yang ditolak tersebut malah dibuatkan akta nikah. Namun sebaliknya 

jika penetapan dari Pengadilan Agama tersebut telah sah, maka pihak 

Kantor Urusan Agama wajib membuatkan surat nikah tersebut. Karena 

ini merupakan wewenang Kantor Urusan Agama yang merupakan 

aparatur pemerintahan yang diberikan kewenangan sebagai Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN). 

B. Implikasi 

1. Lingkup Pengadilan Agama yang merupakan lembaga Peradilan Agama 

yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk 

menegakkan hukum agar tetap menerima permohonan iṡbāt nikah 

selama persyaratan terpenuhi, karena pengabulan terhadap iṡbāt nikah 

memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memberikan keadilan dan 

suatu kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang menikah sirri 

atau menikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan. 

2. Perlu adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan 

Agama untuk lebih meningkatkan koordinasi secara intens sehingga 

tugas dan fungsi masing-masing berjalan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Dan perlu ada ketegasan dari lingkup Kementerian Agama 

Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 

menerapkan sanksi atau aturan yang tegas bagi pelaku nikah sirri atau 

nikah tidak tercatat dan bagi pihak yang menikahkan agar taat pada 

hukum yang berlaku di Indonesia. 
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