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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 s es (dengan titik di  atas) ث

 jim j je ج

 ha h ha (dengan titk di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titk di ظ

bawah)  
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 ain „ apostrop terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostop 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 vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fathah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 dammah u u ـُ



xiv 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  ي

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

 

 و
 

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ َي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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



xvi 

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

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

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  
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M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : HASRYANTI 

NIM : 10100116067 

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN 

ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN DALAM 

PERKARA IKRAR TALAK (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas I B) 

 

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat 
Dalammewakili Klien Dalam Perkara Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas I B), selanjutnya sub masalah yaitu: 1) Bagaimana 
penerapan undang-undang advokat dalam mewakili klien pada perkara ikrar talak 
dalam tinjauan hukum Islam di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B ?, 2) 
Bagaimana kedudukan advokat dalam mewakili klien pada perkara ikrar talak di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B? 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang 
terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, 
pertentangan antara dua keadakan atau lebih, hubungan antara individu dengan 
varible yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap 
kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi 
lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Jaminan adanya kesamaan 
dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konseptual tertuang dalam 
Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Apabila suatu akad wakalah telah 
memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu 
seorang pengacara, maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang 
ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. (2) peranan yang dilakukan 
oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud dengan baik diantaranya, 
memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela 
kepentingan klien, dan mewakili klien. 

Implikasinya ialah, (1) Untuk Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 
Supaya lebih bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam hal menangani 
perkara, serta dalam memberikan informasi dan pelayanan administrasi. 
Mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dalam hal pelayanan untuk 
memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat. (2) Kepada Advokat Untuk 
lebih bisa profesional dalam membantu para klien yang membutuhkan jasa 
hukumnya Untuk lebih ditingkatkan dalam hal pemberian pelayanan supaya bisa 
memberikan kepuasan kepada klien yang meminta jasa hukumya kepada advokat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang 

dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice 

system), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan 

peradilan di bawah Mahkamah Agung.
1
  

Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaaann relatif seperti disebutkan, 

juga mempunyai kekuasaan mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara dan 

jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki 

kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan 

golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum 

Islam. Kewenangan kekuasaan mutlak ini diatur pada Pasal 49 Undang-undang 

Peradilan Agama:  

Memperhatikan peraturan di atas, begitu banyak bidang perkara yang 

harus ditangani oleh pengadilan agama apabila ini menjadi masalah perselisihan 

para pihak. Salah satu kewenangan peradilan Agama adalah tentang perkawinan. 

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan 

perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis atau 

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
2
  

                                                             

1
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perobahan kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

2
Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas 

Bangsa Menurut Pandangan Al Quran, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 88. 
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Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku 

masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa 

berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini 

secara tidak langsung sudah menujukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat 

ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak 

dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan 

kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, 

banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan 

penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik 

keluarga. Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di 

bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, 

tak terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti 

perceraian, ini juga menggunakan jasa advokat.  

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator 

bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan 

dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan 

perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga 

dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan 

untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang 

bersifat bebas dan mandiri.
3
 

Bagi advokat kebebasan profesi (free profession) sangat penting, tidak 

sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan 

kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas 

                                                             
3
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 18. 
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(independent judiciary) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule oflaw
4
 

dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
5
  

Semakin bebas profesi advokat, semakin bebas lembaga pengadilan, 

semakin mudah menegakkan rule of law dan akan semakin demokratis pula suatu 

negara, terutama di lembaga Pengadilan Agama yang merupakan salah satu 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

Islam.
6
 

Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang 

menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam 

memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para 

advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap 

pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela 

orangorang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, 

mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, 

cemoohan yang bernada negatif.
7
 

Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi 

yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya 

dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. 

Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati 

profesi terhormat.  

Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari 

profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan 

                                                             
4
Kusmiaty, dkk. Tata Negara, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 18. 

5
Kusmiaty, dkk. Tata Negara, h. 19. 

6
Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 

1992), h. 24. 

7
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif, h. 

19. 
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orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat 

lainnya advokat dan pengacara ternyata juga mendapat predikat profesi yang 

paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang 

memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak 

bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.
8
 

Pada azaznya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, namun 

ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yangsakit 

ingatan.
9
 Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak 

di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Namun 

para pihak yang berperkara dapat mewakilkan atau memberikan kuasa pada orang 

lain kalau dikehendakinya (pasal 147 R. Bg dan 123 HIR) dengan syarat pihak 

yang langsung berkepentingan tersebut menyerahkan kepada orang lain dengan 

memberikan surat kuasa khusus.
10

 

Berdasarkan pasal 1792 BW (Burgerlijk Wetboek), pemberian kuasa ialah 

suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang 

menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. 

Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kuasa hukum, maka pasal 123 

HIR/147 R.Bg mengatur bahwa pemberian kuasa idealnya dilakukan secara 

tertulis, akan tetapi tidak tertutup jika dilakukan secara lisan (pasal 1793 BW), 

sehingga orang-orang tertentu yang disebut diatas lalu dapat berwenang bertindak 

dan memenuhi syarat-syarat serta berkapasitas dan berkualitas sebagai “legitima 

persona standi in judicio”.
11

 

                                                             
8
Dardju Darmodjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia Utama, 

2000), h. 307. 

9
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori 

dan Praktek, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 18. 

10
R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Cet. II; Bandung: Mandar 

Maju, 2005), h. 35. 

11
R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, h. 36. 
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Adapun dalam hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah 

wakalah. Wakalah adalah seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu 

untuk dilaksanakan dikala masih hidup yang mewakilkan itu, dengan cukup 

rukun-rukunnya.
12

  

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak 

semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. 

Manusia juga perlu jika sewaktu-waktu ia berhalangan untuk menyerahkan 

urusannya kepada orang lain dan melakukannya sebagai wakil darinya.  

Seorang suami boleh mewakilkan penjatuhan talak kepada orang lain dan 

hukum atas hal itu sama dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh dirinya 

(suami).
13

 Adapun landasan yang mendasarinya ialah penyerahan hak talak 

kepada orang lain merupakan bentuk perwakilan mutlak, sama seperti dalam hal 

jual beli, berlaku untuk sementara hingga pemilik aslinya mencabut 

perwakilannya (yakni tidak berakhir dengan segera di tempat itu juga).
14

  

Jika sudah seperti itu, maka wakil tersebut memiliki hak untuk 

menjatuhkan talak kepada istri dari orang yang diwakilinya selama perwakilan itu 

belum diakhiri. Begitu pula jika suami tersebut memberikan hak talaknya kepada 

seorang perempuan yang bukan istrinya, karena kaum wanita boleh menjadi wakil 

dalam hal pembebasan hamba sahaya, maka sah pula hukumnya jika mereka 

dijadikan wakil untuk menjatuhkan talak, saperti halnya laki-laki.
15

 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kuasa atau wakil 

merupakan personifikasi dari pihak materiil di depan sidang pengadilan. Tidak 

                                                             
12

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1978), h. 448 

13
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 42. 

14
Ibnu Qudamah, Al Mugni, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 352.   

15
Ibnu Qudamah, Al Mugni, h. 354.   
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ada perbedaan yang signifikan antar hukum positif Indonesia dengan hukum Islam 

mengenai status kewenangan kuasa atau wakil.  

Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan di mana pencari keadilan 

terutama kalangan menengah ke atas enggan beracara secara pribadi. Mereka 

lebih suka menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya ketika berurusan di 

pengadilan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya 

lebih lanjut. Hasil penelitian, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM 

MEWAKILI KLIEN DALAM PERKARA IKRAR TALAK (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. 

Dapat di pahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada: 

a. Tinjauan Hukum Islam 

b. Peran Advokat 

c. Mewakili 

d. Klien 

e. Ikrar Talak 

f. Pengadilan Agama 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 

skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 

a. Tinjauan Hukum Islam adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan  pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang 
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dilakukan secara  sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan mengenai hukum yang bersumber kepada nilai-nilain keislaman 

yang dibengtuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa 

ketetapan, keseoakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan 

ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt sebagai 

Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan 

manusia dengan maanusia yang lain.
16

 

b. Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya.
17

Advokat adalah adalah pihak yang terlibat dalam hukum 

sebagai profesi untuk membela dan mendampingi dan konsultan bagi 

mereka yang membutuhkan.  Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan 

tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan 

dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang 

pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya 

terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian 

terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada 

penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.
18

 

                                                             
16

Auliah Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan 

dan Hukum Kewarisan, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 15. 

17
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet XLII; Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), h. 212-213. 

18
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 

8. 
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c. Mewakili atau wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang 

berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, maka wakalah berarti 

pekerjaan yang mewakilkan.
19

 

d. Klien merupakan orang yang melaksanakan kegiatan pelayanan hukum 

yang diterima dimana orang tersebut merupakan golongan tidak mampu 

(miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok 

masyarakat tidak mampu maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat 

tidak mampu secara kolektif.
20

 

e. Ikrar Talak adalah ikrar dihadapan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
21

 

f. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan  yang 

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ntara orang-

orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, warisan, wasiat, dan 

hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah 

serta ekonomi syari'ah.
22

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok masalah 

yaitu “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ADVOKAT 

DALAM MEWAKILI KLIEN DALAM PERKARA IKRAR TALAK (Studi 

Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B)” agar permasalah yang 

                                                             
19

Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam, (Surabaya: Karya Abditama, 2010), h. 163. 

20
Febri Handayani, Bantuan Hukum Di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Kalamedia, 2016), 

h. 3. 

21
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 117, h. 358. 

22
 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2000), h. 5. 
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akan dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul diatas, yaitu:  

1. Bagaimana penerapan undang-undang advokat dalam mewakili klien pada 

perkara ikrar talak dalam tinjauan hukum Islam di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas I B ? 

2. Bagaimana kedudukan advokat dalam mewakili klien pada perkara ikrar 

talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B ? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang 

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 

penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian diantaranya: 

Dalam buku Bahder Johan Nasution yang berjudul Metode Penelitian 

Hukum, menjelaskan, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, 

menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. 

Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan dan pendapat. 

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Dalam Buku Hukum Islam 

Dinamika Hukum Keluarga yang tulis oleh Auliah Muthia, 2017. menjelaskan 

bahwa Hukum Islam sangat luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada 

dalam AL-Quran hukum Islam mengatur tentang apa-apa yang ada di dalam dan 

di luar masyarakat. Dalam ajaran Islam hal ini dikenal natural law (hukum alam) 

disebut dengan sunnatullah yaitu ketentuan atau hukum-hukum Allah yang 

berlaku untuk alam semesta. Sunnatullah yang mengatur alam semesta itulah yang 

menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada dialam raya ini. 

Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukka ada dan belakunya sunnatullah 
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atas alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Adapun pengertian hukum 

Islam menurut penulis adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman 

yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam.  

Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, 

menjelaskan bahwa Peran atau Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peranan. Persamaan antara 

kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada 

peranan tanpa kedudukan,dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pentingnya 

peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan 

akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat 

merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan 

juga diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan yang 

melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang 

menunjukan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Ignatius 

Ridwan Widyadarma dalam Bukunya Etika Profesi Hukum dan Keperanannya, 

2004. menjelaskan bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang 

sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Undang-Undang RI Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) ditegaskan pula bahwa Advokat 

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang 

ini. 
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Helmi Karim menjelaskan dalam bukunya Fiqhi Muamalah bahwa 

Mewakili atau wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti 

menyerahkan atau mewakilkan urusan, maka wakalah berarti pekerjaan yang 

mewakilkan. mewakili atau wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi 

bahasa, diantara adalah perlindungan, penyerahan atau memberikan kuasa. 

Yudha Pandu dalam bukunya yang berjudul Kline dan Advokat Dalam 

Praktek menjelaskajn bahwa Kline/Penerima Bantuan Hukum ialah seorang yang 

diberi nasehat hukum, baik secara cuma-cuma atau tidak. Termasuk dalam hal 

pembelaan pada acara persidangan di pengadilan. Pembelaan tidak ditafsirkan 

sebagaai pembelaan yang “membabi buta”. Seperti melakukan pembelaan 

terhadap kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa atau 

tersangka, sehingga ia dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Tetapi pembelaan 

yang diharapkan adalah upaya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. 

Berupa hukuman yang setimpal berdasarkan berat ringan kesalahan atau 

pelanggaran yang dilakukan. 

Abd Rahman Ghazaly menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Fiqh 

Munakahat perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali perkawinan dan 

mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah putusnya ikatan perkawinan 

itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, 

sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak 

talak bagi suami yangmegakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua, 

dari dua menjadi satu,dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi 

dalam talak raj’iy. Sedangkan Ikrar Talak adalah ikrar dihadapan sidang 

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

Dalam buku Roihan A Rasyid berjudul Hukum Acara Peradilan Agama , 

menjelaskan Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu 
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diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah 

di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di 

Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama 

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang 

beragama Islam). Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang 

perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-

orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata 

Islam tertentu saja. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian 

Tujuan ini tidak lepas dari pokok permasalahan diatas, ada dua tujuan penelitian 

yang harus dihadapi yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.Tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan obyektif 

a. Untuk mengetahui penerapan undang-undang advokat dalam mewakili 

klien pada perkara ikrar talak dalam tinjauan hukum Islam di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

b. Untuk kedudukan advokat dalam mewakili klien pada perkara ikrar 

talak tinjauan hukum Islam di Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas I B. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai hasil penelitian untuk 

menjawab permasalahan dalam menyusun suatu penulisan dan 

penelitian hukum. 
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b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis 

terhadap perkembangan hukum. 

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain 

bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak dan 

tentunya mempunyai manfaat yang dianggap positif. Manfaat penelitian dibagi 

menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

a. Menghasilkan suatu penjelasan tentang pentingnya penerapan hukum 

dan undang-undang serta peran advokat dalam mewakili klien pada 

perkara ikrar talak tinjauan hukum Islam di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas I B 

b. Untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan dalam bidang 

Pendampingan Hukum dan Ikrar Talak 

c. Untuk tambahan penelitian dalam bidang Pendampingan Hukum dan 

Ikrar Talak yang sampai saat ini, sejauh penelesuran penulis masih 

tergolong kurang. 

2. Secara Praktis 

Secara Praktis tentu harapan semua manusia bahwa hukum tidak 

hanya berada pada tataran teoritis saja, melainkan harus berefek positif pada 

mereka dengan cara Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan 

bagi penulis maupun orang lain dalam menyusun suatu penulisan hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Advokat 

1. Pengertian Advokat 

Secara yuridis, dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini”. Pasal 1 angka 2 UU No. 

18 ahun 2003 tentang Advokat menegaskan, “Jasa hukum adalah jasa yang 

diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Perlu diketahui 

sebelumnya bahwa, sebelum diundangkan dan diberlakukannya UU RI Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dikenal dengan berbagai istilah. 

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril menyatakan bahwa, sebelumnya 

dikenal istilah-istilah, Pembela, Pengacara, Lawyer, Procereur, Pokrol, dan lain 

sebagainya
1
. Istilah ini, dalam perkembangannya juga dikenal dengan istilah 

penasihat hukum, pengacara praktik, konsultan hukum dan lain-lain. Kini, dengan 

berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, istilah yang 

digunakan adalah istilah advokat.  

Istilah advokat dalam bahasa Inggris, sering disebut sebagai trial lawyer. 

Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai attorny at law atau di Inggris dikenal 

sebagai barrister
2
. 

                                                             

 
1
Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana, (Cet. II, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2004), h. 21. 

 
2
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, h. 

72-73. 
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Secara terminologi, menurut Black’s Law Dictionary, pengertian advokat 

adalah to speak in favour for defend by argument (berbicara untuk keuntungan 

dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang).  

Subekti membedakan istilah advokat dan procureur. Menurut Subekti, 

seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Procureur adalah seorang 

ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-

perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di pengadilan. 

Undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi advokat untuk 

memberikan bantuan hukum. Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat secara tegas menentukan untuk dapat diangkat menjadi Advokat 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertempat tinggal di Indonesia; 

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor 

Advokat; 

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas 

yang tinggi. 

Advokat atau Wakālah ( تاى٘ مي ) merupakan pemberian kuasa dari 

seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang 
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diperkenankan oleh syariat.
3
 Wakālah secara bahasa bermakna اىخف٘ ٝض 

(penyerahan), juga dapat bermakna pemeliharaan seperti dalam surat Ali Imrān 

ayat 173 / 3:173. 

عُ٘اْ  ََ َُّ ٱىَّْبسَ قذَۡ جَ ٌُ ٱىَّْبسُ إِ ُٖ َِ قبَهَ ىَ ٌَ ٱىَّزِٝ ِّعۡ َٗ  ُ قبَىُ٘اْ دَسۡبُْبَ ٱللََّّ َٗ ب  ْٗ َََٰ ٌۡ إِٝ ُٕ ٌۡ فزََادَ ُٕ ۡ٘ ٌۡ فٱَخۡشَ ىنَُ

مِٞوُ  َ٘    ٱىۡ
Terjemahnya: 

“(Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik 
Pelindung”.

4
 

Secara istilah, wakālah bermakna mewakilkan suatu urusan kepada orang 

lain
5
. Sifat wakālah yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan 

seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses 

peradilan. Pada kenyataannya, tidak semua orang memilki kompetensi atau 

kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan 

kehidupannya. Manusia dalam menyelesaikan urusannya sendiri terkadang 

membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam membantu menyelesaikannya.  

2. Kedudukan, Fungsi dan Peranan Advokat 

a. Kedudukan Advokat 

Advokat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat 

penting dalam peradilan pidana. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan 

pidana merupakan bagian/komponen atau sub sistem peradilan pidana.  

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: Dikaji dari perspektif Sistem 

Peradilan Pidana (Criminal Justice System) maka di Indonesia dikenal 5 

(lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi 

lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu 

                                                             
3
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, 

(Cet. I; Jilid III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 269. 

4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah 

Pustaka), Q.S Al-Imran, 3: 173, h. 53.  

5
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penerjemah Asep Sobari, dkk, h. 369. 
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Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan 

Advokat
6
. 

b. Fungsi dan Peranan Advokat 

Advokat memiliki fungsi dan peran yang penting. Yesmil Anwar dan 

Adang berpendapat bahwa, fungsi advokat adalah sebagai orang atau lembaga 

yang mewakili kepentingan warga Negara dalam hubungannya dengan 

pemerintah. Advokat dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam program 

pembenahan peradilan di Indonesia ini, minimal sebagai pihak yang dapat 

memberikan kontrol yang kritis terhadap praktek penyelenggaraan dan 

kinerja penyelenggara peradilan. 

Ropaun Rambe mengemukakan bahwa, “Advokat berfungsi membela 

kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya. Advokat dibutuhkan 

pada saat seseorang atau lebih menghadapi suatu masalah atau problem di 

bidang hukum”. Ropaun Rambe memberikan pointers-pointers fungsi dan 

peranan advokat yang menunjukkan pentingnya advokat sebagai profesi yang 

bebas, dan mandiri. Pointers fungsi dan peranan advokat ini yaitu : 

1. Sebagai pengawal konstitusi dan Hak Asasi Manusia. 

2. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum 

Indonesia. 

3. Melaksanakan Kode Etik Advokat. 

4. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, 

keadilan, dan kebenaran. 

5. Menjungjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan 

kebenaran) dan moralitas. 

                                                             
 

6
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik 

Peradilan, (Cet. I; Bandung: CV.  Mandar Maju, 2010), h. 56. 
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6. Menjungjung tinggi citra Profesi Advokat sebagai profesi terhormat 

(officium nobile). 

7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan 

martabat advokat. 

8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap 

masyarakat. 

9. Menangani perkara-perkara sesuai dengan Kode Etik Advokat. 

10. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. 

11. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan 

masyarakat. 

12. Memelihara Kepribadian advokat. 

13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat 

antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan 

dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai. 

14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan 

wadah tunggal Organisasi Advokat. 

15. Memberikan pelayanan hukum. 

16. Memberikan nasehat hukum. 

17. Memberikan konsultasi hukum. 

18. Memberikan pendapat hokum 

19. Menyusun kontrak-kontrak. 

20. Memberikan informasi hukum. 

21. Membela kepentingan klien. 

22. Mewakili klien di muka pengadilan. 
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23. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang 

lemah dan tidak mampu.
7
 

3. Sejarah tentang Advokat 

Pada kalangan masyarakat badui dan masyarakat yang telah menetap 

(masa pra-Islam), hukum status pribadi dan keluarga, waris dan hukum pidana 

didominasi sistem kesukuan Arab kuno. Secara singkat dapat digambarkan tataran 

hidup masyarakat Arab tersebut sebagai berikut:  

1) Menganut paham kesukuan (qabilah)  

2) Memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang 

terbatas. Faktor keturunan lebih penting dibanding faktor kemampuan  

3) Hierarki sosial yang kuat  

4) Kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan.
8
 

Sistem tersebut mengisyaratkan tidak adanya perlindungan hukum bagi 

individu di luar sukunya. Pelaksanaan hukum pada masa pra-Islam dapat diartikan 

tidak mengenal bantuan hukum dalam artian melindungi hak-hak masyarakat di 

luar dari kesukuan mayoritas yang ada di Arab pada masa itu. Keadaan tersebut 

dapat dilihat dari perilaku masyarakat Arab pada masa itu adalah jāhiliyah.  

Corak masyarakat Arab pada masa itu masih tidak mengenal bantuan 

hukum sebagai sebuah hak yang melekat pada masyarakat. Masyarat Arab pra-

Islam meletakan posisi masyarakat berdasarkan mayoritas kesukuan dan strata 

sosial di masyarakat sehingga bantuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat 

lemah, cacat hukum dan tidak cakap hukum sulit untuk mendapatkan bantuan 

hukum manakala mempunyai masalah dengan hukum. Praktik bantuan hukum 

dalam sejarah hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prosedur penyelenggaraan 

                                                             
7
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, h. 

73-74. 

8
Alauddin Koto, Sejarah Peradilan Islam,(Cet I; Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 26 
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pemerintahan Islam. Periodisasi pembangunan hukum Islam pada masa awal 

Islam, Rasulullah memegang peran sentral sebagai pemimpin agama, pemimpin 

politik, dan pemegang otoritas hukum tertinggi. Akan tetapi, dalam 

perkembangannya, ketika memasuki fase kekhalifahan Islam, terjadi pemisahan 

kekuasaan antara kekuasaan legislatif (majlis syuraʻ), kekuasaan eksekutif 

(khalifah), dan kekuasaan yudikatif (mahkamah al-qaḑāiyah). Atas dasar hal 

tersebut, bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam pada masa 

Rasulullah dan kekhalifahan Islam tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan 

kehakiman dalam praktik hukum ketatanegaraan Islam.
9
 

Perkembangan bantuan hukum pada masa sahabat lebih berkembang pada 

masa pemerintahan Umar bin Khațțab yang mulai melimpahkan peradilan kepada 

pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari itu Umar bin Khațțab mulai 

membenahi lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap 

lembaga peradilan. Selain adanya lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar 

mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat. 

Bahkan Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan 

(risalah al-qaḑa) yang ditujukan kepada seorang qaḑī, Abu Musa Al-Asyʻari.  

4. Dasar Hukum Advokat/Wakalah 

Adapun dasar hukum di antaranya, Q.S. al-Māˊidah ayat 2/ 5: 2 

 َِ ب ٱىَّزِٝ َٖ َٰٓأَُّٝ ََٰٝ َِ ٞ ٍِّ لَََٰٓ ءَآَٰ َٗ ئِذَ 
َٰٓ لََ ٱىۡقيَََٰ َٗ  َٛ ذۡ َٖ لََ ٱىۡ َٗ  ًَ شَ ٱىۡذَشَا ٖۡ لََ ٱىشَّ َٗ  ِ َٰٓئشَِ ٱللََّّ اْ شَعََٰ ُْ٘اْ لََ حذُِيُّ٘ ٍَ جَ  ءَا ۡٞ ٱىۡبَ

 َِ ٌۡ شَ َّْنُ ٍَ لََ ٝجَۡشِ َٗ  
ٌۡ فٱَصۡطَبدُٗاْۚ إِراَ دَييَۡخُ َٗ بۚ  ّٗ ََٰ٘ سِضۡ َٗ  ٌۡ ِٖ بِّ ِ سَّ ٍِّ َُ فضَۡلٗٗ  ًَ ٝبَۡخغَُ٘ ًٍ أَُ ٱىۡذَشَا ۡ٘ ُُ قَ ا َٔ  ٔ

ُّ٘اْ عَيَٚ َٗ لََ حعَبَ َٗ  ٰۖ َٰٙ َ٘ ٱىخَّقۡ َٗ ُّ٘اْ عَيَٚ ٱىۡبشِِّ  َٗ حعَبَ َٗ  
ًِ أَُ حعَۡخذَُٗاْْۘ سۡجِذِ ٱىۡذَشَا ََ ِِ ٱىۡ ٌۡ عَ مُ ٌِ  صَذُّٗ ثۡ ٱلِۡۡ

َ شَذِٝذُ ٱىۡعِقبَةِ   َُّ ٱللََّّ َٰۖ إِ ٱحَّقُ٘اْ ٱللََّّ َٗ  ُِۚ ََٰٗ ٱىۡعذُۡ َٗ 
Terjemahnya: 

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

                                                             
9
 Dedi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, h. 50. 
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dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya.”.

10
 

Kata al-birr (اىبش) pada mulanya berarti kekuasaan dalam kebijakan. 

Berasal dari akar yang sama diantaranya dinamai al-birr karena luasan maknanya. 

Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang 

tulus, kegiatan badaniah, menginfakkan harta di jalan Allahserta membantu 

sesama.
11

 

Hadis-hadis yang membahas tentang al-birr, banyak dihubungkan dengan 

ketenangan jiwa dan akhlak yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa al-birr 

dekat artinya dengan akhlak yang mulia, atau termasuk dalam akhlak mulia. Tolak 

ukur untuk menghasilkan kebajikan ialah selama perbuatan yang dilakukan 

tersebut ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan niat yang ikhlas.
12

 

Keadilan merupakan kata yang merujuk pada substansi ajaran Islam. Adil 

adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.
13

 Keadilan berasal dari kata عذ ه 

yang berarti sama.
14

 Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang 

bersifat immaterial. Persamaan merupakan makna asal dari kata adil yang 

menjadikan pelakunya tidak berpihak, karena baik yang benar maupun yang salah 

sama-sama harus memperoleh haknya. Persamaan tersebutlah yang menjadikan 

seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.
15

 

                                                             
10

Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Dan Terjemahnya, Q.S. al-Māˊidah 

ayat 2/ 5: 2, h. 85. 

11
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Cet. I; Volume 2; Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 

180-181. 

12
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 124. 

13
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Cet. I; Volume 3; Jakarta: Lentera Hati, 2012), 

h. 50. 

14
Dar el-Machreq Sarl, Al-Munjid fi Lughat wa al-‘alam,(Cet. I; Beirut: Dar el-Machreq 

Sarl Publishers, 2005), h. 491. 

15
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2013), h. 148.  
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Hal terpenting ialah bagaimana orang lain tersebut merasa bebas dari 

kesusahan yang sedang mereka hadapi dengan adanya bantuan tersebut. Meskipun 

dalam redaksi hadis hanya tertulis tolong-menolong untuk sesama muslim, tetapi 

tidak berarti hal tersebut membatasi seseorang untuk membantu orang-orang non-

muslim. Inti dari hadis hanyalah pada semangat sosial untuk saling membantu 

tanpa memandang kepada agama, ras, etnis, dan sebagainya. Selain berkaitan 

dengan tolong-menolong, banyak prinsip-prinsip hukum Islam yang erat 

kaitannya dengan penegakan hukum, seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, 

prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip musyawarah, prinsip toletansi, dan 

sebagainya.
16

 

B. Klien/Penerima Bantuan Hukum (Muwakkil)  

Penerima bantuan hukum merupakan seseorang yang membutuhkan 

bantuan untuk menyelesaikan sengketanya. Fuqoha’ berpendapat bahwa orang-

orang yang memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri diperbolehkan untuk 

memberi kuasa.
17

 

Adapun syarat-syarat seorang pemberi kuasa (muwakkil) diantaranya 

sebagai berikut:  

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.  

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni 

dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk 

menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
18

 

Maka tidak sah jika seperti orang gila dan anak kecil yang belum 

mumayyiz, karena keduanya tidak memiliki ahliyah (kelayakan). Seorang anak 

                                                             
16

Dedi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, h. 40. 

17
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 270. 

18
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. 
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kecil dapat meminta untuk wakālah hanya dalam urusan yang mendatangkan 

manfaat baginya, seperti menerima hadiah, sedekah, dan wasiat.
19

 

Secara yudiris, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI  Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara tegas menentukan bahwa, “Penerima 

Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” Berdasarkan hal ini, 

maka dapat diketahui bahwa, penerima bantuan hukum adalah orang atau 

kelompok  orang miskin. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum diberikan 

kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”. Undang-

undang  RI  Nomor  16  Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan 

kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum : 

1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat 
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. 

2) Hak dasar sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi hak atas 
pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan 
berusaha, dan/atau perumahan. Sebagaimana yang telah diatur dalam 
Pasal  5  Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum, maka yang  dimaksud dengan orang  atau  kelompok orang 
miskin adalah orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi 
hak dasarnya secara layak dan mandiri. Hak dasar ini meliputi hak atas 
pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan 
berusaha, dan/atau perumahan. 

3) Orang atau kelompok orang miskin  juga  dapat  diartikan sebagai orang 
atau  kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau 
memiliki kriteria  “miskin” sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum. Surat Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 10 Tahun  2010 yang 
dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Hukum juga dapat menunjukkan  pengertian dari orang atau 
kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 2 Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada  tanggal 30 
Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 
menentukan bahwa: “Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari 
keadilan yang  terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang 
yang secara ekonomis  tidak  mampu atau  memiliki  kriteria  miskin  
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 399. 
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sebagaimana  ditetapkan  oleh  Badan Pusat Statistik atau penetapan 
upah minimum regional atau program   jaring pengaman  sosial  
lainnya,  atau  memenuhi  syarat  sebagaimana  diatur lebih lanjut dalam 
Pedoman ini,  yang memerlukan bantuan untuk menangani dan 
menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan. Ketentuan tersebut 
menunjukkan bahwa, orang atau kelompok orang miskin adalah pencari 
keadilan  yang terdiri dari orang atau kelompok orang yang secara 
ekonomis  tidak  mampu,  atau  memiliki  kriteria  miskin  sebagaimana  
ditetapkan oleh  Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum 
regional atau program jaring pengaman sosial lainnya,  atau memenuhi 
syarat sebagaimana diatur  lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang 
memerlukan bantuan untuk menangani  dan menyelesaikan masalah 
hukum di Pengadilan. Kriteria  miskin  dapat  ditetapkan oleh Badan 
Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional  atau program 
jaring pengaman sosial lainnya,  selain  itu, pemenuhan  kriteria  miskin 
juga dapat ditunjukkan dari Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan  
oleh  badan/lembaga pemerintahan yang berwenang”.

20
 

Istilah “miskin”, memang sering diartikan sebagai suatu keadaan yang 

menunjukkan bahwa orang/kelompok orang tersebut tidak mampu secara 

ekonomis. Bantuan hukum di sini dimaksudkan adalah  khusus bantuan hukum 

bagi  golongan  masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa 

populer adalah “si miskin”. Miskin adalah orang atau golongan/kelompok 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Seseorang yang memberikan bantuan hukum merupakan seseorang yang 

diberi hak oleh penerima bantuan hukum untuk membantunya dalam 

menyelesaikan urusan/sengketanya. Sebagai seseorang yang diberi kepercayaan 

untuk mewakili, tugasnya akan selesai jika:  

a) Wakīl atau orang yang mewakilkan meninggal dunia atau gila  

b) Pekerjaan yang diinginkan telah selesai  

c) Pemutusan akad wakālah 

d) Wakīl mengundurkan diri  

e) Urusan yang diwakilkan bukan lagi hak orang yang mewakilkan.
21
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Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum, Pasal 5. 
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Dedi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, h. 404. 
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Adapun syarat-syarat wakīl (yang mewakili), adalah sebagai berikut:  

a) Cakap hukum,  

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,  

c) Wakīl adalah orang yang diberi amanat.
22

 

Fuqohā’ berpendapat bahwa pada dasarnya pergantian (memberi kuasa) 

diperbolehkan menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk semua perbuatan, 

kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak diperbolehkan.
23

 Hal-hal yang 

diwakilkan secara umum meliputi:  

1. diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,  

2. tidak bertentangan dengan syariah Islam,  

3. dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
24

 

Kewenangan bantuan hukum dapat meliputi dua hal, yakni masalah yang 

berkaitan hak universal dan hak secara perseorangan. Syarat objek dari pemberian 

kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, 

pemindahan hutang, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, 

pemberian kuasa, dan sebagainya, tetapi tidak pada ibadah-ibadah badaniyah dan 

pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat, dan sebagainya.
25

 

Pemberian kuasa atau perwakilan dalam bidang hukum ditekankan pada 

penunjukan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban. Orang yang 

mewakili, terikat oleh perintah dan fungsinya mendekati fungsi utusan. Hal 
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, hukum.unsrat.ac.id,(akses internet tanggal 10 

Desember 2018, Pukul 03.00 WITA).  
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Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 270. 
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. 

25
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 271. 
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tersebut memungkinkan untuk menunjuk orang-orang yang tidak memiliki 

kecakapan hukum secara penuh.
26

 

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian (Talak) 

1. Pengertian Perceraian (Talak) 

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan 

sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata 

menalak berarti menceraikan.
27

 Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, 

perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut 

tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti 

kata talak sama artinya dengan cerai, istilah kata talak ini pun dalam bahasa 

Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.
28

 

Talak secara bahasa berasal dari kata ithlaq (اطلٗ ق), artinya melepaskan, 

atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara’, talak  yaitu 

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.
29

 

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan:  

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 
ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

30
 

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi 

dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan 

ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya 

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, 
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Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Cet. I; Yokyakarta: Imperium, 2012), h. 178-

179. 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; 

Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208. 

28
Adibul Farah, Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian, (Studi Atas Putusan 

Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl), (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), 

h. 35. 
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Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 192. 

30
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 192. 
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dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak 

raj’i.
31

 

Adapun Khulu’ menurut bahasa, kata khulu’ dibaca dhammah huruf kha 

yang bertitik dan sukun lamdari kata khila’ dengan dibaca fathah artinya naza’ 

(mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.
32

  

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan 

masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan 

tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan 

mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab 

pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang 

dibenci, sebagaimana pakaianmenutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama 

menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.
33

 

Khuluʻ berasal kata خيع yang secara etimologi berarti menanggalkan atau 

membuka pakaian. Alasannya karena istri adalah pakaian suami, dan sebaliknya. 

Sebagaimana dalam Surat al-Baqarāh ayat 187.
34

 Penggunaan kata khuluʻ untuk 

putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha 

menanggalkan pakaian tersebut dari suaminya. Khuluʻ merupakan satu bentuk 

perceraian yang di dalamnya seorang perempuan melepaskan diri dari 

perkawinannya dengan membayar ʻiwaḑmkepada suaminya.  

Ulama menggunakan beberapa kata untuk maksud yang sama arti dengan 

khuluʻ, seperti fidyah (فذٝت berarti tebusan), șulh (صيخ berarti perdamaian), 
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Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 192. 
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Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrotu wa 

Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Cet. I; Jakarta: 

AMZAH, 2009), h. 297. 
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Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrotu wa 

Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy, h. 297. 

34
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 424. 
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mubarraˊah (ٍٓبشا yang berarti melepaskan diri).
35

 Meski memiliki makna yang 

sama, namun dibedakan berdasarkan jumlah ganti rugi atau ʻiwaḑ yang 

digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan ialah seluruh 

mahar yang diberikan ketika menikah, maka disebut dengan khulu’. Apabila ganti 

rugi tersebut hanya separuh dari mahar, maka disebut dengan șulh. Apabila ganti 

rugi tersebut lebih banyak dari mahar, maka disebut dengan fidyah. Bila istri 

bebas dari ganti rugi disebut dengan mubarraˊah.
36

 Khulu’ dalam Islam dikenal 

pula dengan sebutan talak tebus, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan 

pembayaran dari pihak istri kepada suami, Khuluʻterjadi karena adanya kamauan 

dari pihak istri dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan 

lagi.
37

Terdapat beberapa definisi berkaitan dengan khuluʻ, yakni sebagai berikut: 

1) Para fuqohāˊmendefinisikan khulu’ sebagai talak yang dijatuhkan suami 

kepada istri dengan pemberian tebusan yang diterima oleh suami.
38

 

2) Menurut Imam Syaukani (pengarang kitab Nailul Autharsyarh Muntaqal 

Akhbar), khuluʻ ialah  

“Peceraian suami dari istrinya dengan pembayaran ganti rugi (imbalan) 
yang diperolehnya”.

39
 

3) Menurut Syaibani al-Khatib (pengarang kitab al-Jamiˊal-Kabir), khuluʻ 

ialah 

“Perceraian antara suami istri, walaupun dengan lafadz (ungkapan kata-
kata) tebusan, dengan ganti rugi yang dimaksudkan kembali kepada 
suami”.

40
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h. 60. 
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2006), h. 231. 
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Berdasarkan penjabaran pengertian tersebut, maka khulu’ dapat disebut 

sebagai perceraian yang diajukan oleh istri dengan lafaz talak maupun khuluʻ, dan 

membayar ʻiwaḑ kepada suami.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu 

perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan 

yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka 

dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka 

tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari 

segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.
41

 

2. Dasar Hukum  

Perceraian Lafadz talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara’ datang 

untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa 

seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali 

sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami 

untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. 

Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. 

Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.
42

 maka turunlah firman 

Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 1 / 65: 1 

 َٰٓ ََٰٝ َ ٱحَّقُ٘اْ ٱللََّّ َٗ  
أدَۡصُ٘اْ ٱىۡعِذَّةَٰۖ َٗ  َِّ ِٖ َِّ ىِعِذَّحِ ُٕ ٌُ ٱىْسَِّبَٰٓءَ فطََيِّقُ٘ ُّٜ إِراَ طَيَّقۡخُ ب ٱىَّْبِ َٖ ِۢ أَُّٝ ٍِ  َِّ ُٕ ٰۖ لََ حخُۡشِجُ٘ ٌۡ سَبَّنُ

ِ ٝخَعَذََّ دُذُٗدَ بُ  ٍَ َٗ  ِۚ حيِۡلَ دُذُٗدُ ٱللََّّ َٗ  
بَِّْٞتَٖۚ ٍُّ ذِشَتٖ  َِ بفََِٰ َٰٓ أَُ ٝأَۡحِٞ َِ إلََِّ لََ ٝخَۡشُجۡ َٗ  َِّ ِٖ ِ فقَذَۡ ظَيٌََ  ُٞ٘حِ ٱللََّّ

شٗا ٍۡ َ ىِلَ أ َ ٝذُۡذِدُ بعَۡذَ رََٰ    ّفَۡسَُٔۚۥ لََ حذَۡسِٛ ىعَوََّ ٱللََّّ
Terjemahnya: 

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar)” 
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Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian 

dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada 

suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.
43

 Dasar hukum 

disyariatkannya khulu’ ialah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarāh ayat 229, 2: 229 

َِّ  اىطَّلَٗقُ  ُٕ ٘ َُ ْٞخُ َ ب آح ََّ ٍِ ُْ حأَخُْزُٗا  َ ٌْ أ لََ ٝذَِوُّ ىنَُ َٗ  ٍُ ْٗ حسَْشِٝخٌ بإِدِْسَب َ عْشُٗفٍ أ ََ سَبكٌ بِ ٍْ ِ ُِ فإَ حبَ شَّ ٍَ

ِ فلََٗ جُْبَحَ عَ  ب دُذُٗدَ اللََّّ ََ ٌْ ألَََّ ٝقُِٞ ُْ خِفْخُ ِ ِ فإَ ب دُذُٗدَ اللََّّ ََ ُْ ٝخََبفبَ ألَََّ ٝقُِٞ َ ْٞئبً إلََِّ أ ََ شَ ِٖ ْٞ ب افْخذَثَْ يَ ََ ب فِٞ

 َُ ٘ َُ ٌُ اىظَّبىِ ُٕ ِ فأَُٗىئَلَِ  ِْ ٝخَعَذََّ دُذُٗدَ اللََّّ ٍَ َٗ َٕب  ِ فلََٗ حعَْخذَُٗ ِٔ حيِْلَ دُذُٗدُ اللََّّ بِ
Terjemahnya: 

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istriuntuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim”.

44
 

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri 

tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak 

sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan 

kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa 

pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada 

dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.
45

 

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

disebutkan bahwasanya:
46
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a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 

istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 

c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan sendiri. 

Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 Tentang KHI, 

yaitu:
47

 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan 

Pengadilan. 

Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan 

karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
48

 

3. Alasan-alasan Perceraian 

Pada Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
49

 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
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b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

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

luar kemampuannya; 

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

g) Suami melanggar taklik talak; 

h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwaada enam alasan untuk melakukan 

perceraian, yaitu:
50

 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua)tahun berturut-

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

luar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima)tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
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4. Salahsatu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk 

mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

atau Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan tersebut dimaksudkan untuk 

kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam 

keadaan darurat. 

4. Macam-Macam Perceraian 

Perceraian atau talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada 

mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:  

a. Cerai raj’iy atau Talak raj’iy yaitu talak yang si suami di beri hak untuk 

kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya tersebut 

masih dalam masa iddah.
51

 

b. Cerai ba’in atau Talak ba’in yaitu talak yang putus secara penuh dalam 

arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan 

nikah baru.
52

 

Talak ini terbagi ke dalam dua macam yaitu:  

1. Al-ba’in baynunah al-sugra yaitu talak Ba’in yang menghilangkan 

pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan 

kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.
53

 

Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas 

istri, baik dalam masa iddahnya maupun berakhir masa iddahnya akibat 
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memutuskan tali suami istri saat talak di ucapkan.
54

 Termasuk talak al-

ba’in baynunah al-sugra adalah Perceraian yang dilakukan sebelum 

istri digauli oleh suami, Perceraian yang dilakukan dengan cara tebusan 

dari pihak istri atau yang disebut khulu’, Perceraian melalui putusan 

pengadilan atau disebut faskh dan Perceraian karena aib (cacat badan), 

karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang 

semacamnya.
55

 

2. Al-ba’in baynunah al-kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan 

bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas 

suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas 

istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul dengan suami 

kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan 

iddahnya. Talak Al-ba’in baynunah al-kubra ini terjadi pada talak yang 

ke tiga.
56

  

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan 

sebagai ucapan cerai atau talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, 

yaitu:
57

 

a. Cerai Sarih atau Talak sarih,yaitu talak denganmempergunakan 

kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai 

pernyataantalak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin 

dipahami lagi. Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata talak yang 

dipergunakan untuk talak sarih ada tiga, yaitu: talaq, firaq dan 
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sarah. dan ketiga kalimat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran 

dan hadist. 

b. Cerai kinayah atau Talak kinayah, yaitu: talak dengan 

mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, 

seperti‚engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala 

urusanmu‛ ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai 

dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak 

dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat 

suami, artinya jika suami dengan dengan kata-kata tersebut 

menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami 

dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak 

jatuh. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan cerai terhadap 

istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu: Cerai dengan 

ucapan, Ceraian dengan tulisan, Cerai dengan isyarat dan Cerai 

dengan putusan. 

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya cerai atau talak, terbagi menjadi dua 

macam, yaitu:
58

 

a. Cerai sunniy atau Talak sunniy, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai 

dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunniy jika memenuhi 

empat syarat, yaitu:  

a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan 

terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak 

sunni. 

b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak.  
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c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.  

d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana 

talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri 

dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, maka tidak 

termasuk talak sunniy. 

b. Cerai bid’iy atau talak bid’iy yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai 

atau bertentan gandengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-

syarat talak sunni dan termasuk talak bid’iy ialah:  

a) talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik 

dipermulaan haid maupun dipertengahannya.  

b) talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi 

pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud. 

c) talak la sunni wala bid’iy ialah talak yang tidak termasuk kategori 

talak sunniy dan talak bid’iy, yaitu:  

1) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, 

2) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, 

atau istri yang lepas haid  

3) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data informasi dari penelitian adalah metode field research kualitatif deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan dengan 

melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau 

terlibat secara langsung terhadap penelitian tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah di laksanakan Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas II A. Hal yang mendasari alasan penulis memilih 

daerah tersebut, disebabkan jarak lokasi tersebut dekat ataupun jaraknya mudah 

dijangkau, tidak terlalu banyak memakan biaya penelitian serta lokasi penelitian 

tersebut merupakan kampung halaman penulis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah, 

menggunakan  

1. Pendekatan Normatif (syar’i), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan tolak ukur agama seperti Al-qur’an, hadist, serta kaidah fiqh 

dan ushul fiqh, sebagai suatu pembenar dan pemberi norma terhadap 

masalah yang menjadi permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan 

selaras atau tidaknya hal itu dengan ketentuan syari’at. 

2. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

masalah kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara Perceraian  
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yang berdasarkan kepada ketentuan hukum yang ada di dalam perundang-

undangan. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

ialah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara, yaitu bahan  yang 

mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. 

Sumber utama dalam penyusunan skripsi ini ialah hakim di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas II A. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang akan menjelaskan sumber 

primer, seperti yang bersumber dari nash-nash, peraturan perundang-undangan, 

literature atau dokumen hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum 

islam terhadap peran advokat dalam mewakili klien dalam perkara ikrar talak di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

pengadaan data primer selama penelitian maka dalam penelitian ini peneliti akan 

metode pengumpulan data yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode 

mengumpulkan data dengan membaca dan menelusuri buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Metode peneilitian lapangan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 

dengan cara : 

a. Observasi, yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang akan diteliti. 

b. Interview, biasa juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan, yaitu 

suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung untuk 

mendapatkan keterangan dari narasumber. Adapun pihak-pihak yang akan 

diwawancarai ialah hakim pengadilan agama.  

c. Dokumentasi, adalah usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil data-data dari catatan dan arsip - arsip yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data 

penelitian setelah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yaitu observasi, 

interview atau wawancara,  dan media elektronik seperti Laptop dan Handphone 

(HP), instrumen tersebut yang akan membantu peneliti untuk menggali dan 

menemukan data dari sumber-sumber informasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif, kemudian 

menarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif. 

1. Deduktif: yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum 

mengenai suatu fenomena (teori) untuk menggenerelesasikan kebenaran 

tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan 

fenomena yang bersangkutan (prediksi), atau dengan kata lain 
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menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan 

generalisasi yang sudah ada, dalam hal ini yaitu pelaksanaan hukum 

kewarisan ditinjau dengan hukum Islam. 

2. Induktif: yaitu analisa yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, sehingga peneliti dapat melakukan sebuaah 

pengecekan ulang terhadap data tersebut apakah salah atau tidak. Dengan 

demikian dapat memberikan suatu deskripsi data yang akurat dan sistematis 

terhadap data yang diamati, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas data. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi ini yaitu adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil 

dari interview atau wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman hasil 

wawancara tersebut sehingga data yang didapatkan menjadi kredibel atau lebih 

dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman 

wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 

PENERAPAN UNDANG-UNDANG DAN PERAN ADVOKAT DALAM 

MEWAKILI KLIEN PADA PERKARA IKRAR TALAK DALAM 

TINJAUAN HUKUM ISLAM 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

Somba atau Raja. Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK. II yang didasari 

oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 

Daerah TK. II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi 

(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 

Kepala Daerah TK. II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 

Karaeng Lalowang” yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 

Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 

Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa 

didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” 

(Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa 

didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara 

merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, 

yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa 

bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai 

penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus 



42 

 

perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai 

diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 

Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan 

wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 

kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 

hanya sebagai do’a dan imam pada shalat i’ed. Keputusan menteri agama nomor 

87 tahun 1966, Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 

Desember 1966, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa 

secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 

ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 

1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 

bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 

Desa. 

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 

1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 

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

3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 

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

5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (  -  ) 

6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 

7. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
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8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 

9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 

10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 

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

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

13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 

14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)
1
 

2. Tugas Pokok dan Fungsi  

a. Tugas Pokok  

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 

1) Perkawinan 

a) Izin beristri lebih dari seorang; 

b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga 

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

c) Dispensasi kawin; 

d) Pencegahan perkawinan; 

e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

f) Pembatalan perkawinan; 

g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
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h) Perceraian karena talak; 

i) Gugatan perceraian; 

j) Penyelesaian harta bersama; 

k) Penguasaan anak-anak; 

l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

p) Pencabutan kekuasaan wali; 

q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 

r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 

tuanya; 

s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada di bawah keuasaannya; 

t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam; 

u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 

v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain 
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2) Waris  

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai 

harta peninggalan, penentuan bagian ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

3) Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda/manfaat kepada 

orang lain atau lembaga/badan hukum, berlaku setelah yang memberi 

tersebut meninggal dunia. 

4) Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

5) Wakaf  

Perbuatan seseorang/sekelompok (wakif) untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syari'ah. 

6) Zakat  

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 

hukum yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

7) Infaq 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 
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memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang 

lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

8) Shodaqoh 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh 

waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan 

pahala semata. 

9) Ekonomi Syariah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro 

syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, 

Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, 

Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana 

pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah. 

b. Fungsi  

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 

1) Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2) Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 
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pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3) Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajaranya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor: 

KMA/080/VIII/2006). 

4) Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

(vidwe: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 

5) Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor: 

KMA/080/VIII/2006). 

6) Fungsi lainnya :  

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam 

dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006). 

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
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KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan.
2 

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gambar 1.1 

Peta Wilayah Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 2019 

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 

II Gowa, dengan letak georafis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6’ 

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 

12’ 33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan 

dari Jakarta 

Kabupaten Gowa berbatasan dengan: 

 Sebelum Utara Kabupaten Maros 

 Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 

 Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 

 Sebelah Barat Kotamadya Makassar 

                                                             
2
http://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/tugaspokok&fungsi/sejarah-pengadilan, 

diunduh pada tanggal 6 Februari 2020, Pukul 02.30 WITA. 

http://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/tugaspokok&fungsi/sejarah-pengadilan
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Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah 

Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di 

ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 

terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 

kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi 

Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, dan Biring bulu. Dari total luas Kab.Gowa 35.30 % mempunyai 

kemiringan tanah diatas 40’, yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya, Tompo Bulu dan Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu 

ada 15 sungai. Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai 

Jeneberang yaitu 881 Km2 dengan Panjang 90 Km dengan luas daerah aliran yang 

cukup besar yaitu ada 15 sungai.
3
 Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa 

pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa : 

Tabel 1.1 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa 

No. Kecamatan Kelurahan / Desa 

1. Somba Opu 

Kelurahan Sungguminasa 

Kelurahan Bonto-Bontoa 

Kelurahan Batang Kaluku 

Kelurahan Tompo Balang 

Kelurahan Katangka 

Kelurahan Pandang-Pandang 

Kelurahan Kalegowa 

Kelurahan Tombolo 

Kelurahan Tamarunang 

Kelurahan Bontoramba 

Kelurahan Paccinongang 

Kelurahan Romang Polong 

Kelurahan Samata 

Kelurahan Mawang 

                                                             

3
http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id

=8&Itemid=102, Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2020, Pukul 02.30 WITA. 

http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102
http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102
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2. Pallangga 

Kelurahan Pangkabinanga 

Kelurahan Tetebatu 

Kelurahan Parangbanoa 

Kelurahan Mangalli 

Desa Je'netallasa 

Desa Bontoala 

Desa Pallangga 

Desa Bungaejaya 

Desa Toddotoa 

Desa Panakkukang 

Desa Julukanaya 

Desa Julubori 

Desa Taeng 

Desa Julupa'mai 

Desa Kampili 

Desa Bontoramba 

3. Barombong 

Desa Tinggimae 

Desa Kanjilo 

Desa Lembang Parang 

Desa Tamannyeleng 

Desa Birngngala 

Desa Moncobalang 

Kelurahan Benteng Somba Opu 

4. Bajeng 

Desa Bontosunggu 

Desa Panciro 

Kelurahan Tubajeng 

Kelurahan Mata Allo 

Desa Maccini Baji 

Desa Pa'bentengang 

Desa Maradekaya 

Desa Pannyangkalang 

Desa Bone 

Kelurahan Kalebajeng 

Kelurahan Limbung 

Desa Tangkebajeng 

Desa Paraikatte 

Desa Lempangan 

5. Bajeng Barat 

Desa Borimatangkasa 

Desa Mandalle 

Desa Manjalling 

Desa Gentungan 

Desa Tanabangka 

Desa Kalemandalle 

Desa Bontomanai 

6. Bontonompo 

Kelurahan Bontonompo 

Kelurahan Tamalayang 

Kelurahan Kalase'rena 

Desa Bontolangkasa Utara 

Desa Bontolangkasa Selatan 

Desa Barembeng 

Desa Manjapai 

Desa Bontobiraeng 
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Desa Romanglasa 

Desa Katangka 

Desa Bulogading 

Desa Butegulung 

Desa Bontobiraeng Selatan 

Desa Kalebarembeng 

7. Bontomarannu 

Kelurahan Borongloe 

Kelurahan Bontomanai 

Kelurahan Romang Lompoa 

Desa Pakatto 

Desa Nirannuang 

Desa Sokkolia 

Desa Romangloe 

Desa Mata Allo 

Desa Bili-Bili 

8. Pattallassang 

Desa Timbusseng 

Desa Pattallassang 

Desa Pallantikang 

Desa Paccellekang 

Desa Sunggumanai 

Desa Panaikang 

Desa Je'nemadinging 

Desa Borongpa'la'la 

9. Bontonompo Selatan 

Desa Sengka 

Desa Tanrara 

Kelurahan Bontoramba 

Desa Tindang 

Desa Pa'bundukang 

Desa Salajengki 

Desa Salajo 

Desa Bontosunggu 

Desa Jipang 

10. Parangloe 

Kelurahan Lannai 

Kelurahan Bontoparang 

Desa Barisallo 

Desa Lonjoboko 

Desa Belapunrangnga 

Desa Botokassi 

Desa Belabori 

11. Manuju 

Desa Pattallikang 

Desa Moncongloe 

Desa Tanakaraeng 

Desa Manuju 

Desa Tamalate 

Desa Bilalang 

Desa Tassese 

12. Tinggimoncong 

Kelurahan Malino 

Kelurahan Bulutana 

Kelurahan Gantarang 

Kelurahan Pattapang 

Kelurahan Bontolerung 

Kelurahan Garassi 
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Desa Parigi 

13. Tombolo Pao 

Kelurahan Tamaona 

Desa Pao 

Desa Tonasa 

Desa Kanreapia 

Desa Tabbinjai 

Desa Mamampang 

Desa Erelembang 

Desa Bolaromang 

Desa Balasukka 

14. Tompobulu 

Kelurahan Malakaji 

Kelurahan Cikoro 

Desa Bontobuddung 

Desa Tanete 

Desa Garing 

Desa Rappoala 

Desa Datara 

Desa Rappolemba 

15. Biringbulu 

Kelurahan Lauwa 

Desa Tonrorita 

Desa Taring 

Desa Pencong 

Desa Parangloe 

Desa Lembangloe 

Desa Beru Tallasa 

Desa Borimasunggu 

Desa Batu Rappe 

Desa Batu Malonro 

Desa Julukanaya 

16. Bungaya 

Kelurahan Sapaya 

Desa Bontomanai 

Desa Mangempang 

Kelurahan Jenebatu 

Desa Buakkang 

Desa Rannaloe 

Desa Bissoloro 

17. Bontolempangan 

Desa Bontoloe 

Desa Julumate'ne 

Desa Paranglompoa 

Desa Bontotangnga 

Desa Bontolempangan 

Desa Pa'landingan 

Desa Ulu Jangang 

Desa Lassa-Lassa 

18. Parigi 

Desa Majannang 

Desa Jonjo 

Desa Manimbahoi 

Desa Sicini 

Desa Bilanrengi 

Sumber: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 2019 
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

Gambar. 1.2 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 2019 

B. Penerapan Undang-Undang Advokat Dalam Mewakili Klien Pada Perkara 

Ikrar Talak Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas I B  

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan, jasa hukum yang 

diberikan mencakup pengertian yang lebih luas (konsultan hukum, bantuan 

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.  

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi oleh 

seorang pengacara akan berbeda aplikasi hukumnya jika dijatuhkan kepada pihak-

pihak yang didampingi atau diwakili oleh seorang pengacara, karena putusan 

tersebut akan dikaji lebih jauh dan secara cepat akan berkembang menjadi 

pendapat hukum (yurisprudensi).  

Dalam kaitan ini, perlu disadari bahwa yurisprudensi adalah sumber 

hukum, dan disinilah peran aktif pengacara khususnya pula pengacara syari’ah 
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sangat dinantikan dalam rangka membangun Hukum Islam di Indonesia terkhusus 

pada perkara perdata ikrar talak di pengadilan agama sungguminasa. 

Setiap advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu 

suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang 

untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien, 

seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan 

advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat atau 

penasehat hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan 

hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan 

kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan 

kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, memberikan 

pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap 

cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi 

Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan 

masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang 

yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari 

pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk 

membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan 

seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari 

perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam 

upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien 

membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat 



55 

 

merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian 

itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting. Peran advokat tersebut 

dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari 

perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai 

mengurusi masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.
4
 

Uraian diatas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat 

mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya 

permasalah yang dihadapi oleh seseorang, maka kesempatan advokat pun sama 

peluangnya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak 

klien kepadanya. 

Hukum Islam sendiri menjelaskan, bahwa sistem wakalah atau sistem 

pendelegasian kekuasaan tidak banyak berbeda dengan sistem kepengacaraan 

sebagaimana yang kita kenal dewasa ini dan terdapat peluang besar bagi sejumlah 

orang akan melakukan dan menekuni profesi tersebut sesuai dengan syariat Islam. 

Apabila suatu akad wakalah telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan 

di atas, maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu seorang pengacara, maka 

ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama 

orang yang diwakilinya.
5
  

Dari uraian tersebut, dengan demikian, hak mewakili di pengadilan agama 

atau penasehat/kuasa hukum orang lain dibahas oleh kaum fuqaha’ dalam konsep 

wakalah, di mana ketentuan-ketentuan dan dasar-dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan perundang-undangan sekarang tentang kepengacaraan. 

                                                             

 
4
Muhammad Khairil, Advokat di Posbakum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 

Wawancara, 6 Februari 2020. 

 5M. Thayyib Hp, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B, Wawancara, 6 

Februari 2020. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, menurut fuqaha’ mazhab Hanafi (selain 

imam Zufar bin Huzail), memandang perwakilan dalam sengketa mencakup 

seluruh apa yang berhubungan dengan perkara tersebut baik berupa pengakuan 

dan lain-lain, karena menurut mereka perwakilan dalam sengketa merupakan 

usaha untuk menampakkan, menjelaskan dan menetapkan kebenaran dengan 

segala konsekuensinya, mendatangkan maslahat bagi muwakkil atau tidak, karena 

proses dalam persidangan mengharuskanwakiluntuk melakukan pengakuan atau 

bantahan. Sedangkan jumhur fuqaha’ dari mazhab Maliki, Syafi’i, Hanbali dan 

Zufar dari fuqaha’ mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada dasarnya wakalah 

terbatas pada hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat bagi muwakkil.
6
 

Alasan mereka, ialah perwakilan dalam sengketa memerlukan perdebatan 

di depan pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh maslahat bagi muwakkil. 

Sedangkan pengakuan (iqrar) menurut mereka adalah bentuk perdamaian yang 

bukan menjadi tujuan wakalah. Pengakuan juga dapat menghentikan 

persengketaan, padahal tujuan muwakkil mengangkat wakil adalah untuk 

menjalankan urusan sengketa bukan untuk menghentikanya. 

Berakhirnya akad wakalah menurut ketentuan hukum Islam hampir sama 

dengan berakhirnya wakalah dalam tata hukum kontemporer yang ada menurut 

Hendra Muhiddin, yakni dengan selesainya perkara yang diwakilkan, atau dengan 

meninggalnya salah satu pihak baik muwakkil maupun wakil, atau salah satunya 

terbukti sudah tidak memiliki kecakapan atau kemampuan seperti gila atau 

lainnya, atau muwakkil melepaskan diri dari wakilatau wakilitu sendiri 

mengundurkan diri dari akad wakalah.
7
  

                                                             
 
6
M. Thayyib Hp, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B, Wawancara, 6 

Februari 2020. 

 
7
Kamaruddin, Advokat di Posbakum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 

Wawancara, 6 Februari 2020. 
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Akan tetapi menurut Hendra Muhiddin, kalau wakil itu diberhentikan oleh 

muwakkil maka ada beberapa syarat dalam memberhentikan wakil tersebut antara 

lain:  

a. wakil mengetahui bahwa tugasnya dicabut, baik secara lisan maupun 

tulisan;  

b. dalam perwakilan itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti perwakilan 

dalam menjual harta yang digadaikan untuk membayar utang orang yang 

diwakilkan. 

Dalam kasus seperti ini, orang yang mewakilkan tidak boleh mencabut 

wakilnya, kecuali: 

1. seizin orang yang mempunyai piutang. 

2. orang yang mewakilkan melakukan suat tindakan hukum terhadap 

objek yang telah diwakilkan. Misalnya, seseorang menunjuk wakil 

untuk membeli sebidang tanah tertentu. Tetapi sebelum wakil mulai 

bekerja, orang yang memberinya tugas telah membeli tanah tersebut.  

3. tujuan yang ingin dicapai dari perwakilan telah tercapai. Artinya wakil 

telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan karenanya secara 

otomatis masa perwakilannya telah habis. 

4. salah satu pihak (wakil atau yang mewakilkan) berubah status menjadi 

orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti gila atau dikenakan 

status di bawah pengampuan. 

5. salah satu pihak (wakil atau yang mewakilkan) meninggal dunia.  

6. orang yang mewakilkan itu menurut ulama mazhab Hanafi keluar dari 

agama Islam (murtad). Dalam kasus seperti ini perwakilan menjadi 

gugur dengan sendirinya karena tindakan orang murtad tidak bisa 

dilaksanakan, kecuali ia masuk Islam kembali.  
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7. wakil murtad. Menurut ulamam mazhab Maliki, perwakilan yang 

demikian menjadi batal. Akan tetapi menurut ulamam mazhab Hanafi, 

Syafi’i dan Hanbali perwakilan tidak batal.  

8. wakil mengumumkan pengunduran dirinya sebagai wakil dan 

diketahui oleh orang yang mewakilkan.  

9. hilangnya barang yang menjadi objek perwakilan. 10. barang yang 

diwakilakn tidak lagi menjadi milik orang yang mewakilkan. 

Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan 

rumahnya, tetapi ternyata kemudian setelah akad itu sempurna, rumah 

itu disita negara, maka perwakilan itu menjadi batal.  

10. orang yang mewakilkan jatuh pailit.  

11. terjadinya penipuan oleh masing-masing pihak. Hal ini dikemukakan 

oleh ulama mazhab Hanafi dan Syafi’i.  

12. munculnya tindakan sewenang-wenang dari masing-masing pihak 

terhadap objek yang diwakilkan. Hal ini dikemukakan oleh ulama 

mazhab Syafi’i dan Hanbali, perwakilan akan berakhir apabila wakil 

menjadi orang fasik dalam akad yang mensyaratkan wakil tidak fasik, 

jadi seperti wakil dalam akad nikah, menurut mereka, orang fasik 

tidak boleh menjadi wakil dalam masalah nikah.  

13. kedua belah pihak sepakat mengakhiri masa wakalah.
8
 

Uraian tentang berakhirnya wakalah secara umum dapat diberlakukan 

pada wukala’ al-da’wa (pengacara dan kuasa hukum) karena mereka 

sesungguhnya berstatus sebagai wakil dari klien. 

                                                             
 
8
Hendra Muhiddin, Advokat di Posbakum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 

Wawancara, 6 Februari 2020. 
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Pada akhirnya, dapat kita sebutkan bahwa peneliti mencoba memberikan 

sebuah pemikiran praktis tentang perlindungan terhadap seseorang dan hak-hak 

pembelaan di depan pengadilan serta peranan pengacara menurut Islam.  

Fiqh dengan berbagai sumber dan mazhabnya memelihara serta 

mengukuhkan hak manusia dalam kehidupan, demikian pula menjaga keselamatan 

pribadi seseorang dari segala bentuk ancaman maupun gangguan. Hukum Islam 

juga menghormati dan melindungi kebebasan manusia untuk membela dirinya di 

depan pengadilan  

 Oleh karena itu, Islam melindungi hak mendapatkan pembelaan di 

pengadilan termasuk hak-hak lain yang terkait erat dengan pembelaan tersebut. 

Sejak awal Islam memandang adanya persamaan hak umat manusia atau dalam 

konstitusi yaitu apa yang dimaksud dengan Hak Aasasi Manusia (HAM) di depan 

hukum sampai ke pengadilan.  

Hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan para ahli hukum atau pakar 

hukum pada saat merumuskan undang-undang. Dengan kata lain bahwa Islam 

mengharuskan keadilan dalam bidang hukum tanpa membeda-bedakan antara 

yang satu dengan yang lain, dan persamaan kedudukan bagi pihak-pihak yang 

berperkara, serta memberikan peluang secukupnya dan juga jaminan hukum untuk 

mengajukan alasan atau alat bukti secara langsung maupun melalui panasehat 

hukum atau kuasa hukum yang telah ditunjuk sesuai dengan sistem wakalah yang 

sudah digariskan di dalam fiqh. 

C. Kedudukan Advokat dalam Mewakili Klien pada Perkara Ikrar Talak 

Tinjauan Hukum Islam di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan 

intelektualitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum 

melalui proses pendidikan hukum. wujud yang diatur oleh standar kualifikasi 
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tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar 

yang bewujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang 

harus ditegakkan.  

Adapun profesi yang luhur (officium nobile) bagi seorang advokat terdapat 

dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien dan mengabdi pada 

tuntutan profesi. Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan 

menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi memenangkan perkara dan 

mendapatkan bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara 

baik, dituntut moralitas yang tinggi. Ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi, 

yaitu berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan 

profesi, sadar akan kewajibannya dan memiliki idealisme yang tinggi. Seorang 

advokat yang sudah melakukan praktik berupa jasa konsultasi hukum, bantuan 

hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien dalam pengurusan dan 

penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya terutama bagi advokat yang 

berpekara di pengadilan agama hendaknya memperhatikan beberapa prinsip 

dalam penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya:  

1. Prinsip Ketuhanan (al Tauhid) dapat dijadikan pedoman oleh setiap 

advokat dalam proses penegakan hukum.  

2. Prinsip Keadilan (al ‘adalah) dapat diimplementasikan dalam praktik 

hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para 

pihak yang bersengketa di pengadilan Agama.   

3. Prinsip Persamaan (Al Musyawat) dapat diimplementasikan dalam praktik 

penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (equality 

before the law).   
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4. Prinsip Kebebasan (al Hurriyat) dapat diimplementasikan dalam praktik 

penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan 

hukum (equality before the law).   

5. Prinsip Musyawarah (al Syura’) dapat diimplementasikan dalam praktik 

penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan 

advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan.   

6. Prinsip tolong menolong (al Ta’waun) dapat diaplikasikan dalam praktik 

jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang 

tidak mampu secara cuma-cuma (prodeo atau officium nobile). 

7. Prinsip Toleransi (al tasamuh) dapat diimplementasikan dalam praktik 

bantuan hukum antar sesama advokat untuk berpegang teguh pada kode 

etik dan sumpah advokat.
9
 

Di samping prinsip-prinsip tersebut, advokat dalam memberikan jasa 

bantuan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum 

Islam, antara lain:  

1. Asas personalitas keislaman  

2. Asas sukarela (Antaraddin)  

3. Asas saling menanggung dan sepenanggungan (takaful al ijtima’)  

4. Asas mengajak pada kebaikan dan menolak pada kemungkaran (amr 

ma’ruf nahi munkar)  

5. Asas memberikan manfaat (tabadul al manafi)  

6. Asas hak allah dan hak manusia
10

 

                                                             
9
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan 

praktiknya di Lingkungan pengadilan, (Bandung: Putaka Setia, 2012), h. 240-242. 

10
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan 

praktiknya di Lingkungan pengadilan, h. 243-244. 
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Peran advokat secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan 

sejalan timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. Klien merasakan 

manfaat yang luar biasa dengan adanya bantuan dari pengacara. Ini dapat 

ditujukan dengan meningkatnya pengajuan gugatan melalui jasa pengacara dari 

tahun ke tahun.  

Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya jasa advokat ini 

mendasarkan kepada beberapa alasan seperti:  

1. Keterbatasan pengetahuan di bidang hukum, terlebih terhadap kasus yang 

dihadapi.  

2. Keterbatasan pengetahuan tentang cara beracara dipengadilan  

3. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekara  

4. Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menyewa seorang 

advokat  

5. Adanya kemungkinan perkaranya dimenangkan, karena diketahui bahwa 

advokat adalah orang yang lihai dalam bidang hukum.  

Adapun kepedulian advokat untuk mendampingi klien di pengadilan tidak 

terlepas dari beberapa alasan:  

1. Merupakan tuntutan profesi sebagai Advokat dan penasehat hukum  

2. Membantu pihak yang berpekara agar segera dapat menyelesaikan 

perkaranya dengan mudah seperti yang diharapkan. 

3. Menberikan bantuan kepada masyarakat yang awam.  

Dalam menangani kasus di Pengadilan agama khususnya kasus perceraian 

ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut 

terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan 

nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien di muka 

pengadilan.  
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1. Memberikan Pelayanan Hukum  

Peranan advokat dalam kasus perceraian tampak dalam setiap proses 

perkara. Advokat berupaya semaksimal mungkin memberikan advice 

(pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan 

pelayanannya, advokat terlebih dahulu menanyakan yang menjadi 

penyebab keinginannya mengajukan perceraian. Advokat juga 

memberikan alternatif jalan damai yang dimungkinkan agar permasalahan 

yang dihadapi kliennya bisa memperoleh penyelesaian tanpa harus di 

majukan ke pengadilan. Meski akhirnya kasus yang menimpa kliennya 

juga masuk di meja pengadilan.  

2. Memberikan nasehat hukum  

Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggungjawab 

advokat diberikan semenjak pertama kali ia berhadapan muka dengan 

klien. Nasehat hukum diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Dimungkinkan dengan adanya 

nasehat awal ia dapat rujuk dan mencabut rencananya mengajukan gugatan 

pengadilan. Advokat memberikan pandangan bahwa pengadilan adalah 

alternatif terakhir apabila terpaksa harus ditempuh lewat jalur hukum.   

3. Membela kepentingan klien  

Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan 

kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah 

atau problem di bidang hukum. Peran membela kepentingan klien dalam 

menangani kasus perceraian dalam hal ini menanggung arti bahwa 

pembelaan bersifat absolute. artinya advokat hanya memiliki kewenangan 

tertentu dalam melakukan pembelaan, hanya sebatas permasalahan, hanya 

sebatas permasalahan yang diajukan kepadanya.  
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4. Mewakili klien di muka pengadilan  

Memang tidak semua orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan 

dapat menghadiri setiap session persidangan. adakalanya sebagaian session 

diikuti oleh para pihak yang berpekara dan ada pula yang tidak. Di sinilah 

tentunya peranan pengacara memiliki nilai arti penting. Sebagai pembawa 

surat kuasa dari kliennya, tentu ia memiliki andil yang besar dalam setiap 

prosesi persidangan. Ia bertindak sebagai wakil di dalam persidangan. 

Secara formil ia bersikap untuk membela kepentingan dan 

memperjuangkan hak-haknya kliennya.  

Hal senada juga di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama 

Sungguminasa Haniah  

terkait peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara ikrar 
talak, di mana advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan 
beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada lex 
specialisnya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan 
pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.

11
 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga 

mengatur tentang praktek pengucapan ikrar talak yakni Pasal 70 ayat 30 

menyatakan  

“pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah 
penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap”

12
 

Seorang kuasa hukum mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar 

talak, harus berdasarkan kuasa khusus yang berbentuk “otentik”, di dalam surat 

kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa 

untuk “mengucapkan ikrar talak” kedua unsur tersebut merupakan syarat formil 

keabsahan kuasa. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi akan 

                                                             
11

M. Thayyib Hp, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B, Wawancara, 6 

Februari 2020. 

12
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

Tentang Praktek Pengucapan Ikrar Talak, Pasal 70 ayat 30. 
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mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak tersebut. 

Sebaliknya istri tidak harus membuat surat kuasa khusus lagi cukup menggunakan 

surat kuasa khusus sekali saja karena kedudukanya hanya mendengarkan tidak 

mengucapkan. Jika istri tidak memenuhi panggilan pengadilan maka pengucapan 

ikrar talak “sah dan berharga.” Pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan 

sidang pengucapan ikrar talak tidak dapat dimintakan Banding atau Kasasi.  

Dimana para ulama juga memberikan pengertian mengenai perwakilan 

atau pemberian kuasa kepada orang lain menurut ulama Syafi’iyah “suatu ibarah 

seorang menyerahkan suatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika 

hidupnya”, menurut Hanabilah al-wakalah ialah permintaan “ganti seorang yang 

membolehkan tasharruff yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya 

terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”, dan wakalah ini 

dapat ditarik kesimpulan merupakan penyerahan dari seorang kepada orang lain 

untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya masih hidup. 

Dalam melakukan wakalah harus memenuhi rukun dan syarat sebagai 

berikut; orang yang mewakilkan atau yang mempunyai kuasa, wakil atau yang 

mewakili, muwakil fih atau sesuatu yang diwakilkan dalam artian harus milik 

sendiri sesuatu yang diwakilkan tersebut, dan shigat lafadz mewakilkan. Shigat ini 

diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoanya untuk mewakilkan, dan 

wakil menerimanya, tidak ada keharusan harus orang islam melainkan hanya 

tertuju kepada kecakapan orang yang menerima wakil atau kuasa, seperti yang 

dikemukakan oleh para pengikut madzhab Hambali dan disetujui oleh Imam 

Syafi’i, dimana mereka membolehkan penyerahan hal tersebut kepada orang lain, 

karna dalam hal ini berlaku perwakilan dengan ucapan yang mana saja, baik ia 

mengatakan kepada orang lain itu, “aku serahkan urusan istriku kepadamu” atau  



66 

 

“aku berikan pilihan kepadamu mengenai talak istriku” atau mengatakan 

ceraikanlah istriku” maka hukumnya sama.
13

 

Berikut data yang di dapatkan selama penyusun melakukan penelitian: 

Tabel 1.2 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

Tahun 2019 

 

Advo 

kat 

 

Insidentil 

 

Perceraian 

 

Selain 

Dari 

Cerai 

Talak Gugat Isbat Nikah Ikrar Talak  

135 25 33 48 1 12 38 

Jumlah Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa  

Kelas I B Tahun 2019 

160 

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Sungguminas Kelas I B 2019 

Beberapa uraian di atas menurut hemat penulis bahwa keabsahan advokat 

non muslim dalam beracara atau memberikan kuasa di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas I B sah menurut hukum formil, materil maupun syariat islam 

baik advokat laki-laki ataupun perempuan walaulaupun itu mengenai ikrar talak 

seharusnya diberbolehkan karna sejalan dengan pendapat Imam syaf’i, Al-Malik, 

dan Al-Hanafiah, kekuasaan ditangan perempuan hanya selama di majelis. Tidak 

ada hak talak bagi wanita setelah berpisah di majelis.  

Berikut sampel permohonan ikrar talak oleh advokat: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri berdasaran 

perkawinan yang sah secara hukum merujuk pada Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal tersebur; 

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 

anak; 

                                                             
13

Syekh Hasan Ayyub. Fiqh al-Usrah al-Muslimin, diterjemahkan M. Abdul Ghofar, 

(Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka, 2006), h. 252. 
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3. Bahwa sejak sekitar tahun 2017 termohon seringkali pulang larut malam 

sehingga sangat jarang Termohon mengurus tugasnya sebagai Ibu Rumah 

Tangga yaitu mengurus rumah dan anak-anak; 

4. Bahwa pada awalnya Pemohon memaklumi apabila termohon seringkali 

pulang larut malam karena jarak antara kantor menuju rumah bisa 

memakan waktu 2-3 jam; 

5. Bahwa karena seringnya Termohon pulang larut malam, beberapa kali 

Pemohon bertanya dan menegur Termohon mengenai hal itu, akan tetapi 

tidak Termohon selalu marah dan akhirnya membanting beberapa barang 

rumah tangga yang ada di depannya; 

6. Bahwa pada tanggal tersebut Pemohon sengaja mencoba menjemput 

Termohon di kantornya agar bisa membawa Termohon cepat sampai 

dirumah dan bertemu dengan anak-anak sebelum mereka tidur, akan tetapi 

ternyata pada saat Pemohon hendak menjemput Termohon, Pemohon 

melihat ternyata sejak pukul 3 sore Termohon sudah keluar kantor dan 

Pemohon melihat dengan mata kepala sendiri kalau si termohon memasuki 

mobil rekan sekantornya dengan bergandengan tangan mesra; 

7. Bahwa setelah Pemohon melihat hal sebagaimana dimaksud angka 6 

diatas, Pemohon langsung saja pulang kerumah dan menunggu Termohon 

tiba dirumah; 

8. Bahwa setibanya termohona dirumah, Pemohon bertanya lagi tentang 

terlalu seringnya Termohon pulang larut malam, Termohon langsung 

menampar dan menuduh Pemohon terlalu banyak ikut campur dan mau 

tahu tentang kerjaannya; 

9. Bahwa sejak kejadian sebagaimana disebut dalam angka 7 diatas, sampai 

surat permohonan ini disampaikan, hampir setiap hari antara Pemohon dan 
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Termohon bertengkar bahkan sampai Termohon membanting pajangan 

hingga terkena anak-anak dan menyebabkan kepala anak kami bocor; 

10. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf F, merupakan salah satu sarat bagi 

Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak oleh karena 

hubungan perkawinan anatara Pemohon dengan Termohon sering terjadi 

pertengkaran dan sudah tidak dapat dihindarkan lagi; 

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini tidak hanya 

semata-mata demi kepentingan Pemohon akan tetapi melihat sisi buruk 

bagi anak-anak Pemohon apabila mereka dihadapkan dengan situasi 

seperti ini secara terus-menerus; 

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan 

Agama Sungguminasa oleh karena domisi Termohon berada di 

Sungguminasa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama 

Sungguminasa berwenang untuk memeriksa perkara ini; 

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan diatas, mohon kiranya 

majelsi hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan: 

1. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak; 

2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon Putus karena 

pengucapan Ikrar Talak Pemohon; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, 

mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Tidak ada hak talak bagi wanita setelah berpisah di majelis karena 

pemilihanya sendiri dan itu hanya di majlelis. Seperti perkataan suami: “Pilihlah 

untuk dirimu”. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Ibnu Qudamah hal 
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tersebut tidak dibatasi di majlis, akan tetapi ditangguhkan. Ibnu Qudamah berkata: 

“Selama suami memberi kekuasaan kepada istri maka talak di tanganya, tidak 

dibatasi di majlis sebelum dihapus oleh suami atau ia menggaulinya.
14

 

Fuqaha’ telah membicarakan jika seorang suami berkata kepada istrinya: 

“Talaklah diri engkau sendiri jika engkau mau”. Fuqaha’ juga menyebutkan juga 

menyebutkan contoh bentuk lain misalnya, “Pilihlah dirimu urusanmu di 

tanganmu”, yang mana talak itu merupakan hak suami tetapi ia boleh mencerai 

istri sendiri dan boleh menyerahkan pada wanita untuk menceraikan dirinya. 

Secara garis besar bahwa, keberadaan advokat dalam memberikan bantuan hukum 

di Pengadilan Agama sama dengan mewakilkan perbuatan dari seseorang untuk 

melakukan perbuatanya dalam mewakilkan di Pengadilan. Tetapi realita yang ada 

advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam hal pengucapan ikrar talak 

yang dilakukan kepada klien tetap tidak diperbolehkan dari pihak Pengadilan. 

                                                             
14

Yahya, Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 

1989, h. 236. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) 

yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 

27 ayat 1 yang merumuskan, Apabila suatu akad wakalah telah memenuhi 

rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu 

seorang pengacara, maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil 

yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. 

2. Dalam menangani kasus di khususnya pada perkara ikrat talak ada 

beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat 

tersebut terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, 

memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili 

klien. 

B. Implikasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

memberikan implikasinya sebagai berikut:  

1. Untuk Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B  

a. Supaya lebih bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam hal 

menangani perkara, serta dalam memberikan informasi dan pelayanan 

administrasi. 

b. Mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dalam hal pelayanan 

untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat. 
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2. Kepada Advokat  

a. Untuk lebih bisa profesional dalam membantu para klien yang 

membutuhkan jasa hukumnya  

b. Untuk lebih ditingkatkan dalam hal pemberian pelayanan supaya bisa 

memberikan kepuasan kepada klien yang meminta jasa hukumya 

kepada advokat. 
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Gambar 1.1: Dokumentasi KTA Pengacara yang merupakan Responden dari 

Peneliti di Posbakum di Pengadilan Agama 
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Gambar 1.2 : Berpose dan Mewawancarai Hakim Pengadilan Agama 

Sungguminasa sebagai Responden Peneliti di Kantor Pengadilan Agama 

Sungguminasa 
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