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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

         Huruf-huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf-huruf latin 

b :      ب     z   :    ز                                      f   :   ف  

t :   ت   s   :   س                                      q   : ق 

ṡ :   ث   sy   : ك   :   k                                      ش    

j :    ج   ṣ   :    ص                                    l    :   ل  

ḥ :    ح   ḍ   :   ض                                     m  :  م 

kh :    خ    ṭ   :       ط                                    n   :  ن 

d :    د    ẓ   :     ظ                                     w  : و 

ż :    ع    :  ‘      ذ                                     h   : ه  

r :    ر       g  :    غ                                    y   :  ي  

 Huruf 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 ( ’ ). 

Misalnya: 

 ’Kaṡīr al-Khaṭ :كَثيِ ر الخَ طَأ  

2. Vokal   

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Fatḥah  (a) 

Kasrah  (i) 

Dammah (u) 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: fatḥah dan ya 

transliterasi ialah (ay) dan fatḥa dan waw transliterasinya (aw). Misalnya: 

     Nayl al-Awṭār :  نيَ  ل الاو  طَار

3. Maddah atau fokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transilterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Vokal (a) panjang    :   ā 

Vokal (i) panjang     :   ī 

Vokal (u) panjang    :   ū 

Misalnya: 

 بَذ ل المَج  ه ود فيِ حَلِِّ أبَيِ داَو  د

Bażal-Majhūd fī  Ḥalli Abī Dāwud 

Kata sandang al- (alif lam ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

jika terletak di awal kalimat, maka ditulis dengan huruf besar (Al-). Misalnya: 

 الَمع  جَم  الَمفَهرَس  لآلفاَظ الحَ دِي ث الَنبََوِي

 Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī 

4. Ta marbutah (ة) ditransliterasi dengan (t), tetapi jika ia terletak di akhir 

kalimat maka ditransliterasi dengan (h). contoh:  

ض وعَة وعَة فيِ الاحَادِي ث المو  م    الَفَوَائِد الَمَج 

 Al-Fawāid al-Majmū’at fī al-Ahādīṡ al-Mawḍū’ah 
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B. Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    : subḥānah wa ta’alā 

saw.   : sallā Allāh ‘alayh wa sallam 

H.     :  hijriyah 

W.   :  wafat 

QS…  (…): ...  : Qur’an surah… (surah ke…) : ayat … 

Cet.   : cetakan 

t. th.   : tanpa tahun 

t.d.   : tidak ada sama sekali yang tercantum 

t.t.   : tidak ada tempat penerbit 

t.p.   : tidak ada nama penerbit 

h.   : halaman 
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ABSTRAK 
Nama  : Aswar 
NIM  : 80100218043 
Judul Tesis : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

  Syariah pada Pengadilan Agama Makassar 
 

Penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar, dengan tujuan 
penelitian ingin mencari tahu pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama Makassar, peran mediator dalam mediasi sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Makassar, dan faktor-faktor penghambat mediasi 
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis. Adapun lokasi 
penelitian berada di Pengadilan Agama Makassar, dengan menggunakan metode 
teknik wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Makassar berjalan dengan aturan pada Perma No. 1  
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, hanya saja dalam 
pelaksanaannya belum optimal megenai penggunaan waktu mediasi dan dengan 
adanya keterbatasan jumlah mediator yang mempunyai keahlian dalam bidang 
hukum ekonomi syariah, serta adanya faktor-faktor penghambat mediasi sengketa 
ekonomi syariah seperti faktor hukum yang berkaitan dengan penempatan 
lembaga mediasi dalam lembaga peradilan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 
2016, faktor penegak hukum yang berkaitan dengan keahlian mediator, sarana, 
dan budaya siri’ yang hidup ditengah masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga 
mengakibatkan belum adanya mediasi sengketa ekonomi syariah yang berhasil 
dimediasi sejak tahun 2016 – 2019. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sengketa 
ekonomi syariah dengan Perma No. 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama 
Makassaar belum efektif.  

Implikasi dari penelitian ini adalah agar Pengadilan Agama Makassar 
sangat perlu untuk mengoptimalkan proses mediasi dengan cara memaksimalkan 
waktu mediasi, menambah jumlah hakim mediator yang bersertifikat hakim 
ekonomi syariah, dan menambah fasilitas ruang mediasi untuk kenyamanan 
proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, sehingga bisa meningkatkan 
keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah. Selain itu, Mahkamah Agung 
perlu meninjau ulang sejauhmana efektifnya penempatan mediasi di pengadilan 
dengan melakukan pengukuran tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. 
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ABSTRACT 
Name  : Aswar 
Reg. Number : 80100218043 
Thesis Tittle : The Effectiveness of Mediation in Resolving a Sharia Economic 

Dispute at the Religious Court of Makassar 
 

This study discusses the effectiveness of mediation in resolving a sharia 
economic dispute at the Religious Court of Makassar. The main objectives of this 
research consisted of three, namely: To investigate the process of meditation 
conducted at the Religious Court of Makassar in resolving a sharia economic 
dispute, to find out the roles of mediators in resolving a sharia economic dispute 
at the Religious Court of Makassar, and to understand the obstacles in conducting 
a mediation in resolving a sharia economic dispute at the Religious Court of 
Makassar. 

The methodological approach taken in this study was descriptive 
qualitative filed research by using the approach of juridical normative. The site of 
the research was at the Religious Court of Makassar. The data of collection 
method used in this research was interview. The research data were scripted and 
analysed by using three major phases of data reduction, data display, and 
conclusion drawing.  

The results of this study indicated that the mediation of sharia economic 
disputes at the Religious Court of Makassar has been running according to the 
rules of Perma No. 1 of 2016 concerning on mediation procedures in a court. 
However, the implementation process has been considered to be not optimal 
because of several obstacles such as the lack of time given for mediators to 
resolve the problem, the limited number of mediators who have expertise in the 
field of sharia economic law, the lack of legal law relating to the placement of 
mediation institutions in the judiciary as regulated in Perma No. 1 of 2016, the 
lack of facilities, and the existence of siri culture among the people of South 
Sulawesi. As a result of these obstacles, mediations had been difficult to 
conductin which no mediation has been succeeded aroung 2016 - 2019. This fact 
indicated that the mediation process to resolve sharia economic dispute At the 
Religious Court of Makassar had been ineffective. 

As implications of this research, it is expected for the Religious Court of 
Makassar to optimize the process of mediation by giving more time for mediators 
in doing their job. Besides, the numbers of expert judges in the field of sharia 
economic should be added. The facilites should also be provided for the 
convenience of the conduct of mediation. Therefore, the success outcomes of 
sharia economic dispute mediation could be achieved. Last but not the least, it is 
expected for the Supreme Court to review the effectiveness of mediation 
placement in a court by evaluating the success rate of mediation conducted in a 
court. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, 

terus mencari sistem yang cocok dengan negara ini, salah satu yang paling 

kelihatan perubahan dari sistem di Indonesia adalah terkait sistem ekonominya, 

yaitu dengan bertumbuhnya sistem ekonomi syariah. Salah satu bukti 

perkembangan sistem ini, yaitu dengan masifnya bank-bank konvensional 

menambahkan kata syariah pada nama banknya, seperti BRI Syariah, Mandiri 

Syariah, BNI Syariah dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan 

ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia 

berlangsung dengan begitu pesat. 

Seiring dengan berkembang pesatnya ekonomi syariah, maka dalam sektor 

hukum juga mengalami perubahan, khususnya hal-hal yang mengenai tentang 

sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini pemerintah merespon cepat dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Salah satu pasal 

yang mengalami perubahan yaitu pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.1 

Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, maka sengketa ekonomi syariah yang 

terjadi di tengah masyarakat menjadi kewenangan pengadilan agama untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat badan peradilan di bawah 

 

1Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perkawinan, pasal 49.      
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Mahkamah Agung juga mengalami banyak kritikan dari masyarakat, khususnya 

dalam bersengketa di pengadilan agama lebih bersifat formal dan teknis, 

cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaianya, 

membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan. 

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang hanya akan 

melahirkan pihak yang menang dan kalah.2 Oleh karena itu, perlu dicarikan cara 

penyelesaian alternatif yang efektif dan efisien baik di dalam pengadilan maupun 

di luar pengadilan, agar para pihak sama-sama menemukan keadilan tanpa saling 

dirugikan. 

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui 

jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian 

sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yaitu melalui 

lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Jalur litigasi ini adalah upaya 

terakhir dalam penyelesaian sengketa ketika upaya perdamaian tidak menemukan 

titik temu, sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa 

dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan 

perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution 

(ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.3 selain mediasi melalui 

jalur non litigasi, mediasi juga dapat dilakukan melalui jalur peradilan. 

Mediasi melalui lembaga peradilan di Indonesia saat ini diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Pada aturan tersebut, mediasi di Indonesia sudah terintegrasi dalam 

 

2Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di 
Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 4. 

3Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 5. 
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proses beracara di peradilan secara institusional.4 Pelaksanaan aturan mediasi 

pada pengadilan tersebut bertujuan untuk menjadikan penyelesaian sengketa 

melalui cara damai yang tepat dan efektif. Selain itu juga membuka akses yang 

lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan 

serta berkeadilan. Orientasi reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia menjadikan aturan prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah 

untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.5 Mediasi menjadi 

instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus 

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya 

ringan.6 

Dalam sejarah di Indonesia, aturan upaya mediasi pada lembaga peradilan 

telah ada sejak masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 

154 Rbg atau pasal 31 Rv.7 Pada aturan tersebut disebutkan bahwa hakim atau 

majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa mereka 

 

4Liliek Kamilah, “Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan 

Agama,” Jurnal Perspektif XV, no.1 (2010): h. 51.  

5Mahakamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Konsideran Menimbang huruf a dan b. 

6Secara teoritis maksud dari sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak 
berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan di muka 
acara, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang 
multitafsir, kurang menjamin adanya kepastian hukum, dan menyebabkan keengganan beracara di 
muka pengadilan. Cepat mengacu pada jalannya peradilan, sedangkan banyaknya formalitas 
adalah hambatan bagi jalannya peradilan. Jika biaya perkara ditetapkan dengan harga yang tinggi 
menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. 
Dengan lambatnya jalan persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim akan 
menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun kerugian yang non material.Terobosan 
yang sangat berpengaruh dalam perbaikan pembangunan hukum mediasi adalah dengan terbitnya 
aturan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma nomor 2 tahun 2015).  

7HIR (Het Herzeine Indonesich Reglement) adalah tata acara peradilan perdata Indonesia 
yang diperbarui; R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) adalah tata acara peradilan perdata untuk 
masyarakat dari daerah luar Jawa dan Madura; dan Rv (Reglement op de Rechtsvordering) adalah 
tata acara peradilan perdata, kesemuanya adalah aturan yang dilegalkan dengan Staatsblad atau 
hukum eropa yang disesuaikan peruntukannya untuk wilayah Indonesia. Dalam Syahrizal Abbas, 
Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana 2009), h. 
286. 
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diputuskan namun aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan solusi 

dalam meminimalisir sengketa di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, pada 

tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama 

yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuklah hakim sebagai 

mediator. 

Pada perkembangannya, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 terdapat beberapa 

hal penting yang belum diatur, sehingga Mahkamah Agung memperbaharuinya 

dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengatur hal tersebut. Pada 

perkembangannya PERMA ini dirasa belum juga optimal karena bersifat 

formalitas saja, mediasi hanya sebuah kewajiban saja dan tidak ada implikasi 

hukumnya bagi pihak yang tidak mengikuti proses mediasi tersebut, serta terbatas 

pada pengadilan tingkat pertama saja dengan tingkat keberhasilannya hanya di 

bawah 5% pada hasil evaluasi tahun 2007.8 sehingga Mahkamah Agung 

memperbaharui PERMA tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. 

Sekitar beberapa tahun PERMA No. 1 Tahun 2008 berjalan, namun 

dipandang belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih 

berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Dari 

data yang didapatkan bahwa tingkat keberhasilannya justru menurun hingga di 

bawah 4% pada evaluasi tahun 2014.9 Olehnya itu, pada tahun 2016, Mahkamah 

 

8Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Naskah 
Akademis: Mediasi, (Jakarta: MA RI, 2007), h. 6.  

9https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html 
diakses tanggal 25 Juni 2020. 

https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html


5 
 

Agung mengeluarkan kembali PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. 

Hal ini menegaskan bahwa pentingnya mediasi pada pengadilan, tak terkecuali 

sengeketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. 

Realitas pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat menjadi bahan evaluasi 

untuk mendorong peningkatan kualitas pencapaian tujuan aturan mediasi. 

Prosedur mediasi pengadilan digunakan untuk perkara contentious yaitu perkara 

tersebut adalah perkara gugatan yang mengandung perlawanan atau sengketa antar 

pihak. Sedangkan perkara voluntair yang bersifat permohonan yang tidak 

mengandung sengketa atau perlawanan, tidak memerlukan mediasi.10 Selanjutnya, 

jika melihat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, tingginya angka perkara 

perkawinan khususnya pada perceraian menjadi salah satu penyumbang terbesar 

rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Hal tersebut terjadi karena sulitnya 

mendamaikan para pihak dalam mediasi perkara perceraian. Penyebabnya adalah 

peliknya konflik rumah tangga yang sudah klimaks dari usaha damai di luar 

pengadilan.11 Berdasarkan data yang didapatkan, bahwa dari 20 kasus perceraian 

yang di mediasi yaitu dari 14 Juni hingga 3 September 2019 hanya 2 yang berhasil 

di mediasi, dan 18 diantaranya dinyatakan tidak berhasil.12 Sebaliknya, perkara 

yang menyangkut harta atau kebendaan menjadi harapan bagi pengadilan agama 

untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Tingkat kesulitan mediasi dalam 

perkara harta bersama, waris, ekonomi syariah dan perkara kebendaan lainnya 

berbeda dengan perkara di bidang perkawinan yang selama ini mendominasi 

 

10Liliek Kamilah, “Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa.” h. 55. 

11Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 
Pengadilan Agama Jawa Tengah.” Al-Ahkam 25, no. 2, (2015): h. 193. 

12Rezky Lailany dan Muh. Sudirman, “Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di 
Pengadilan Agama Makassar”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & 
Pengajarannya 14, no 2, (2019): h. 5. 
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perkara masuk di pengadilan agama .13  

Dalam penelitian ini, menarik untuk membahas efektivitas mediasi dalam 

sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar. Sejak diberikan 

kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah pada tahun 2006. 

Pengadilan Agama Makassar sebagai salah satu pengadilan agama yang berada di 

wilayah provinsi Sulawesi Selatan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili 

dan memutus sengketa ekonomi syariah. Sejak tahun 2016 – 2019 tercatat banyak 

kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar 

di bandingkan dengan Pengadilan agama lain yang berada di wilayah Sulawesi 

Selatan, yaitu ada 14 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Makassar.14 

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil data primer sebagai objek 

penelitian tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar pada 

tahun 2016–2019, yaitu sejak berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.  

Berangkat dari uaraian tersebut, maka penulis perlu untuk menjadikan 

objek kajian penelitian dalam tesis yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana 

efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar. 

 

 

13Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di 

Pengadilan Agama.” Al-Ahkam 24, no. 2, (2014): h. 249.  

14“Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar.  
http://sipp.pa-makassar.go.id/ (14 April 2020). 

http://sipp.pa-makassar.go.id/
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2. Deskripsi Fokus 

Kata Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

pada Pengadilan Agama Makassar ini memiliki makna sebuah tolak ukur untuk 

mengetahui pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Makassar terkait 

dengan berhasil atau tidaknya mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan 

Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terhadap kedua 

belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa guna mengakhiri 

persoalan. 

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar merujuk pada 

PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung 

terkait tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 

merupakan hasil perubahan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan. 

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara satu pihak  

dengan pihak lain atau lebih dalam kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan 

ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum 

ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu 

hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak 

yang bersangkutan. Terjadinya suatu sengketa dalam ekonomi syariah karena 

salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan malawan 

hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. 

Pengadilan Agama Makassar adalah salah satu Pengadilan Agama yang 

berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Perintis 

Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Salah satu 

kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Makassar adalah menangani perkara 

sengketa ekonomi syariah yang terjadi di wilayah hukumnya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi 

Syariah pada Pengadilan Agama Makassar? Dengan sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah pada Pengadilan Agama Makassar? 

2. Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah pada Pengadilan Agama Makassar? 

3. Faktor-faktor apa yang menghambat mediasi dalam sengketa ekonomi 

syariah pada Pengadilan Agama Makassar?  

 
D. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa literatur yang di dalamnya berkaitan dengan penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal dari Nita Triana dengan judul “Urgensitas Mediator dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama 

Purbalingga” adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi 

peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan 

mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum non doktrinal, dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian 

menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator 

memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di 

bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadian Agama Purbalingga 

memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan 

adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan 

perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang 
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bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan 

pertemuan, dan melakukan tawar menawar.15 

2. Jurnal dari Dwi Wiwik Subiarti dengan judul “Peran Mediator dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman” 

adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa peran 

mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Sleman, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh 

mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa peran 

mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Sleman secara keseluruhan belum mencapai hasil yang 

memuaskan dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh 

mediator, meskipun untuk beberapa kasus sengketa ekonomi syariah telah 

terlihat peran kuat mediator dengan hasil tercapainya akta kesepakatan. 

Peran mediator telah dapat mengurangi jumlah perkara ekonomi syariah 

yang harus diselesaikan oleh hakim pemeriksa perkara, namun belum 

signifikan.16 

3. Jurnal dari Wirhanuddin dengan judul “Deskripsi tentang Mediasi di 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam”. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap efektivitas mediasi dalam 

penyelesaian perkara secara damai di Pengadilan Agama wilayah 

 

15Nita Triana, “Urgensitas Mediator dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama Purbalingga”, Law Reform 15, no. 2 (2019): h. 1. 

16Dwi Wiwik Subiarti, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 
di Pengadilan Agama Sleman”, Lex Rennaissance 2, no. 2 (2017): h. 1. 
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Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan 

mediasi di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini ditemukan fakta 

bahwa mediasi belum efektif menanggulangi tumpukan perkara di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, profesionalisme hakim yang 

menjalankan fungsi mediator sangat lemah dan mempengaruhi 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar, serta penerapan mediasi di Pengadilan Agama tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat pencari keadilan di 

Pengadilan Agama sangat bermanfaat mempergunakan mediasi dalam 

menyelesaikan perkaranya sehingga berimplikasi terhadap keutuhan 

keluarga dan terpeliharanya harta yang dipersengketakan dari 

kehancuran.17 

4. Jurnal dari Dian Maris Rahmah dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian 

Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi 

di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan 

pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi 

serta upaya mengatasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada 

kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan 

dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi 

formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi. 

Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan yaitu 

tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses 
 

17Wirhanuddin, “Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: 

Perspektif Hukum Islam”, Al-Fikr 20, no. 2 (2016): h. 1.  
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mediasi yang memungkinkan mediasi berhasil atau tidak berhasil. 

Penyebab tidak optimalnya mediasi yaitu karena keterbatasan tenaga 

mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak. Akan tetapi 

ada upaya yang dapat dijalankan agar mediasi dapat berjalan efektif yaitu 

dengan kriteria penentuan mediator yang professional dan memiliki 

kemauan yang tinggi (willingness) untuk mengajak para pihak berdamai.18 

5. Jurnal dari Ahmad dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

di Pengadilan Agama”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Implementasi pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 

terhadap Kompetensi Peradilan Agama, melakukan analisis tentang 

mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, 

dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 

dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. 

Metode pendekatan yang digunakan pertama adalah Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan cara mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah 

kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama. Kedua Pendekatan konsep (konseptual approach) yakni 

pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para 

ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan 

ketiga pendekatan kasus (case approach) yaitu melalui kajian terhadap 

putusan-putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap 

dibidang ekonomi syariah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

implementasi dari pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2009 telah 

dilaksanakan. Mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan hukum acara 
 

18Dian Maris Rahmah “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di 
Pengadilan”, Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): h. 1. 
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perdata umum, dan terhadap pelaksanaan dari pasal tersebut telah ada 

dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dengan kendala dan 

keterbatasan yang masih ada.19 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, mempunyai 

titik perbedaan dengan kelima penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian yang 

dilakukan oleh Nita Triana dan Dwi Wiwik Subiarti memfokuskan pada peran 

mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan dalam 

penelitian ini, akan menaganalisa tentang sejauhmana efektifnya mediasi dalam 

sengekta ekonomi syariah. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wirhanuddin dan Dian Maris 

Rahmah hanya memfokuskan penelitiannya pada tingkat keberhasilan mediasi di 

pengadilan dengan semua perkara yang masuk tanpa menspesifikasikannya 

dengan jenis perkara tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan 

hanya pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.       

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad memfokuskan pada 

implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama secara 

umum dengan melihat pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2006 tanpa mengkhuskan 

pada proses mediasinya. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada 

proses mediasinya.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada sub masalah, maka tujuan dan kegunaan penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

19Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”,  Jurnal IUS 
2, no. 6 (2014): h. 1. 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar. 

b. Untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah pada Pengadilan Agama Makassar. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat mediasi sengketa ekonomi 

syariah pada Pengadilan Agama Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoretis dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan 

teori atau konsep dan ilmu pengetahuan tentang Efektivitas Mediasi dalam 

Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar dan dapat 

bermanfaat selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan 

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah 

ada. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia 

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat 

lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. 

Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.1 

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di 

Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama 

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. 

Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, 

tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam 

perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.2 

Peradilan Agama diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang. 3 

Dalam sejarah perkembangannya, peradilan agama terbilang salah satu 

badan peradilan yang cukup tua di Indonesia, yaitu sudah ada sebelum Indonesia 

 

1Fauzan M, Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 
Syar’iyah di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 1. 

2Rasyid Raihan A, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 25. 

3Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: Mandar Maju, 
2018), h. 7. 



15 
 

merdeka. Olehnya itu, peradilan agama mengalami dua masa perkembangan, yaitu 

pada masa sebelum kemerdekaan dan masa pasca kemerdekaan dimulai setelah 

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. 

1. Peradilan Agama Sebelum Kemerdekaan 

Peradilan agama pada masa ini telah melalui 3 fase perkembangan, mulai 

ditandai dengan masuknya Islam ke Indonesia dengan lahirnya kerajaan-kerajaan 

Islam di nusantara, setelah itu masuk ke fase selanjutnya yaitu fase penjajahan 

Belanda dan terakhir fase penjajahan Jepang. 

a. Masa Kerajaan Islam di Nusantara 

Dengan masuknya Islam ke Indonesia yang utuh pertama kali pada abad 

pertama hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh masehi yang dibawa 

langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang 

sekaligus sebagai muballig. Maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai 

melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-

kitab fikih. Di dalalm kitab-kitab fikih tersebut termuat aturan dan tata cara ibadah 

seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji serta sistem peradilan yang disebut 

qad.4 

Pada masa ini peradilan agama dapat dibagi atas wilayah jawa dan luar 

pulau jawa:  

1) Kewenangan Peradilan Agama di Wilayah Jawa 

Masa ini dikenal adanya Pengadilan Surambi yang mempunyai dua 

kewenangan, pertama perkara-perkara yang akan diselesaikan menurut hukum 

Islam semata, kedua perkara yang akan diselesaikan menurut hukum adat dan 

tradisi Jawa. Terhadap perkara-perkara, seperti perkawinan, perceraian, dan 

warisan tidak diajukan dan diselesaikan dalam majelis Pengadilan Surambi, tetapi 
 

4Zaini Ahmad Nuh, Sejarah Peradilan Agama (Laporan hasil Simposium, Proyek 
Pembinaan Administrasi Hukum dan Pradilan, 1983), h. 26. 
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cukup diajukan kepada penghulu yang memeriksa dan memutuskan perkara itu di 

tempat pengadilan. Dalam pemutusan perkara tersebut penghulu dibantu oleh tiga 

orang anggota majelis Surambi sebagai penasehat.5 Kewenangan ini sama dengan 

Pengadilan Agama di Priangan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan 

kewarisan. Bahkan ketika kekuasaan kerajaan Mataram telah merosot, perkara-

perkara yang diancam dengan hukuman badan dan hukuman mati yang 

merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena tidak dapat dikirim ke Mataram 

menjadi wewenang Pengadilan Agama.6 

2) Kewenangan Pengadilan Agama di Luar Pulau Jawa 

Beberapa daerah di luar pulau Jawa seperti Aceh, Jambi, Palembang, 

Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung kesemuanya memiliki Pengadilan Agama 

yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, 

perceraian serta harta peninggalan atau warisan. Di Sulawesi integrasi ajaran 

Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih 

lancar karena peranan raja, sehingga raja dominan sebagai pemutus perkara, salah 

satu contohnya adalah kerajaan Bone dimana raja adalah penghulu tertinggi dalam 

kerajaan, yang berwenang memutus perkara keagamaan yaitu pernikahan dan 

kewarisan di luar perkara-perkara kerajaan lainnya.7 Sama halnya kewenangan 

Pengadilan Agama di Jawa, kewenangan Pengadilan Agama di luar pulau Jawa 

zaman kerajaan Islam, menurut penulis tidak terlepas dari putusan perkara 

perkawinan dan kewarisan saja. 

 

5Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT. Grafindo Peersada, 
1998), h. 107-108. 

6H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 
37. 

7H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h. 38. 
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Beberapa kerajaan-kerajaan Islam pada masa ini, yaitu kerajaan Samudera 

Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Mataram, Cirebon, Banten, Gowa, Tallo, dan Bone 

yang berada di wilayah nusantara. 

b. Masa Penjajahan Hindia Belanda 

Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda 

mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia Islam merupakan agama yang 

sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Penyelesaian masalah kemasyarakatan 

senantiasa merujuk kepada ajaran agama Islam, baik itu soal ibadah, politik, 

ekonomi dan kemasyarakatan lainnya. Atas fenomena ini, maka para pakar hukum 

Belanda berkeyakinan bahwa ditengah-tengah komunitas itu berlaku hukum 

Islam, termasuk dalam mengurus peradilan pun diberlakukan undang-undang 

agama Islam. 

Bukti Hindia Belanda secara tegas mengakui bahwa UU Islam (hukum 

Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang bergama Islam. Pengakuan ini tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada pasal 78 reglement op de 

beliedder regeerings van nederlandsch indie disingkat dengan regreeings 

reglement (RR)  staatsblad tahun 1854 No. 129 dan staatsblad tahun 1855 No. 2. 

Peraturan ini secara umum mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang 

agama (godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia. 

Pasal 78 RR berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama 

orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka 

mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka 

menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.8 Berdasrkan pasal ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah hindia belanda pada saat itu mengakui 

adanya Peradilan Agama. 
 

8Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004), h. 8. 
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Beberapa macam peradilan menurut Supomo, pada masa penjajahan 

Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan.9 

1) Peradilan Gubernemen, tersebar diseluruh daerah Hindia Belanda yang 

terdiri dari peradilan untuk golongan eropa disebut Landrechter (peradilan 

tingkat pertama), Raad Van Justitie (peradilan tingkat banding), dan 

Hoogerechtshoft (peradilan tingkat kasasi). Untuk golongan Indonesia 

dilakukan oleh Landraad dan landgerecht (pengadilan kabupaten dan 

pengadilan negeri). 

2) Peradilan Pribumi tersebar diluar jawa dan madura, yaitu di keresidenan 

Aceh, tapanuli, sumatera barat, jambi, palembang, bengkulu, riau, 

kalimantan barat, kalimantan selatan dan timur, manado, dan Sulawesi, 

maluku dan dipulau lombok dari keresidenan bali dan lombak. 

3) Peradilan Swapraja, tersebar hampir diseluruh daerah Swapraja, kecuali di 

Pakualaman dan Pontianak. 

4) Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan 

Gubernemen, di derah-daerah dan menjadi bagian dari bagian Peradilan 

Pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari 

Peradilan Swapraja. 

5) Peradilan Desa tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan 

Gubernemen. Disamping itu ada juga peradilan desa yang merupakan 

bagian dari Peradilan Pribumi Atau Peradilan Swapraja. Peradilan desa 

memutuskan perkara-perkara yang menyangkut perselisihan masyarakat 

desa, hakim bersifat mendamaikan. 

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi 

pengadilan agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan raja Belanda 
 

9Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996), h. 109-110. 
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yang dimuat dalam staatblad 1882 no.152. dengan adanya ketetapan tersebut 

terdapat perubahan yang cukup penting, yaitu: 

1) Reorganisasi ini pada dasarnya membentuk Pengadilan Agama yang baru 

disamping Landraad dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata 

seluas daerah kabupaten. 

2) Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam 

lingkungan kekuasaan. Menurut Noto Susanto, perkara-perkara itu 

umumnya meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, 

keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqah, dan baitul 

mal, yang semuanya erat dengan agama Islam. 

Pemerintah Belanda dengan tegas membentuk peradilan agama 

berdasarkan staatsblad tahun 1882 no. 152 tentang pembentukan Peradilan 

Agama di Jawa-Madura. Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang 

Indonesia pada waktu itu menurut penulis yang berasal dari Belanda Van De Berg  

mengemukakan sebuah teori yang disebut teori receptio in complexu yang artinya 

bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-

penyimpangan. 

Teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Van De Berg 

mendapat kritikan tajam oleh Snouck Horgronje karena teori receptio in complexu 

bertentangan dengan kepentinggan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan 

akhirnya mengemukakan teori receptio yang menurut teori ini bahwa hukum yang 

berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai 

kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. 

Teori receptio bertujuan untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan 

mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum 

adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat pemerintah kolonial dan adanya 



20 
 

kepentingan pemerintah kolonial dalam penyebaran agama kristen di wilayah 

Hindia Belanda. 

Kekuasaan dan kewenangan peradilan agama di Jawa-Madura meliputi:10   

1) Perselisihan antara suami istri yang bergama Islam. 

2) Perkara-perkara tentang: nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang 

orang yang beragama Islam. 

3) Menyelenggarakan perceraian. 

4) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (ta’liq 

al-thalaq) telah ada. 

5) Perkara mahar atau maskawin. 

6) Perkara nafkah wajib suami kepada istri. 

Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, 

peradilan agama sebagai suatu badan perdilan yang terkait dalam sistem 

kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 

11 agustus 1882, kelahiran ini berdasarakan suatu keputusan raja Belanda 

(konnink besluit) yakni raja Willem III tanggal 19 januari 1882 yang dimuat 

dalam staatsblad 1882 no. 152. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang 

kemudian lazim disebut dengan rapat agama atau Raad Agama dan terakhir 

dengan nama pengadilan agama. 

Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 agustus 1882 yang 

dimuat dalam Staatblad 1882 no.153, sehingga dengan demikian dapatlah 

dikatakan tanggal kelahiran badan peradilan agama di Indonesia adalah 1 agustus 

1882.11 

 

10Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, h. 10-11. 

11Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 51. 
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Staatblad 1882 no.152 berisi tujuh pasal yang maksudnya adalah sebagai 

berikut: 
Pasal 1 

Disamping setiap landraad (pengadilan negeri) di jawa dan madura diadaklan satu 
pengadilan agama, yang wilayah hukumnya sama dengna wilayah hukum 
landraad. 

Pasal 2 
Pengadilan agama terdiri atas; penghulu yang diperbantukan kepada landroad 
sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang 
ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh 
gubernur/residen 

Pasal 3 
Pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya tiga anggota trermasuk ketua. Kalau suara sama banyak, 
maka suara ketua yang menentukan. 

Pasal 4 
Putusan pengadilan agama dituliskan dengandisertai dengan alasan-alasannya 
yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang 
turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula ongkos yang 
dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. 

Pasal 5 
Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang 
ditandatangani oleh ketua. 

Pasal 6 
Keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus 
diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian 
(visum) dan pengukuhan 

Pasal 7 
Keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau 
kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) tidak dapat 
dinyatakan berlaku.12  

c. Masa Penjajahan Jepang 

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Kebijaksanaan 

pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan 

pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari 

pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. 

Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama dan 

 

12Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik Dan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar), h. 81-82. 
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Kaikiooo Kottoo Hooin untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan aturan 

peralihan pasal 3 bala Jepang (Osanu Seizu) tanggal 07 maret 1942 No.1.13 

Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak akan berubah 

kecuali terdapat perubahan nama menjadi Sooryo Hooin. Pemberian nama baru itu 

didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 maret 1942 No. 1. 

Pada tanggal 29 April 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan 

UU No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei Hoiin (pengadilan 

pemerintah bala tentara). Dalam pasal 3 UU ini disebutkan bahwa Gunsei Hooin 

terdiri dari :14 

1) Tiho hooin (pengadilan negeri) 

2) Keizai hooin (hakim poloso) 

3) Ken hooin (pengadilan kabupaten) 

4) Kaikioo kootoo hoin (mahkamah Islam tinggi) 

5) Sooryoo hoon (raad agama) 

Kebijaksanaan kedua yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang yaitu pada 

tanggal 29 april 1942 pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU 

No. 14 tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara Dai Nippon. Dalam pasal 1 

disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan “gunsei hooin” 

(pengadilan pemerintahan bala tentara).15 

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pengadilan agama pernah 

terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang 

(guiseikanbu) mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (Sanyo-

Aanyo Kaigi Jimushitsu) dalam rangka masuk Jepang akan memberikan 

kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap 
 

13H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h. 60. 

14Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik Dan Hukum Islam, h. 96. 

15H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h. 60. 
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susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan 

kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Pada tanggal 14 April 

1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut: “Dalam Negara baru yang 

memisahkan urusan Negara dengan urusan agama tidak perlu Pengadilan Agama 

sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut 

paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa 

yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama.” Akan tetapi dengan 

menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 

17 agustus 1945, maka pertimbangan dewan pertimbangan agung bikinan Jepang 

itu mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis disamping peradilan-

peradilan yang lain.  

2. Peradilan Agama Pasca Kemerdekaan 

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia 

mengalami perubahan dalam segala bidang, tidak terkecualikan peradilan agama. 

Pada masa ini, perkembangan peradilan agama dapat dibagi ke dalam 3 masa, 

yaitu :  

a. Masa Awal Kemerdekaan (Orde Lama) 

Pada awal kemerdekaan republik Indonesia pengadilan agama masih 

berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan pemerintah kolonial 

Belanda berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Semua 

lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut 

Undang-Undang Dasar ini.” 

Pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang 

Peradilan Agama yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan 

kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Berdasarkan undang-undang 
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ini kekuasaan kehakiman di Indonesia di laksanakan oleh tiga lembaga peradilan 

yaitu: 

1) Peradilan Umum 

2) Peradilam Tata Usaha Pemerintah 

3) Peradilan Ketentaraan16 

Peranan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

mandiri dihapuskan. Peradilan agama menjadi bagian dari peradilan umum. Untuk 

menangani perkara yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama 

ditangani oleh peradilan umum secara istimewa dengan seorang hakim yang 

beragama Islam sebagai ketua dan didampingi dua orang hakim ahli agama 

Islam.17 Hal ini banyak mendapat protes dari para tokoh Islam pada saat itu, 

sehingga aturan ini tidak pernah dinyatakan berlaku. 

Pada masa berikutnya, berdasarakan ketentuan pasal 98 UUD sementara 

dan pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP 

No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariah di luar Jawa-Madura. Menurut ketentuan pasal 1, “di tempat-tempat yang 

ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, 

yang daerah hukum sama dengan daerah hukum pengadilan negeri”. Sedangkan 

menurut ketentuan pasal 11, “apabila tidak ada ketentuan lain, di ibu kota provinsi 

diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah provinsi yang wilayahnya 

meliputi satu atau lebih daerah propinsi yang ditetapkan oleh menteri agama. 

Aturan ini sekaligus menegaskan kembali keberadaan pengadilan agama di 

Indonesia. 

 

16M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama 
(Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), h. 84. 

17Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata 
Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), h. 24. 
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Adapun kekuasaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah itu, 

menurut ketetapan pasal 4 PP tersebut, adalah sebagai berikut: 

1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa atau memutuskan 

perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam dan semua 

perkara yang menurut hukum yang diputus menurut hukum agama Islam 

yang berkenaan dengan nikah, talaq, ruju’, fasak, nafaqah, maskawin 

(mahar), tempat kediaman (maskawin), mut’ah dan sebagainya. 

2) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa 

perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain 

daripada hukum agama Islam.18 

Pada masa awal kemerdekaan ini terdapat beberapa macam peraturan yang 

mengatur tentang Peradilan Agama. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 

Tahun 1882 no. 152 dan Staatsblad Tahun 1937 no. 116 dan 610). 

2) Peraturan tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk 

sebagai Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 

no. 638 dan 639). 

3) Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. 

b. Masa Orde Baru 

Sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan terdapat keanekaragaman dasar 

penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama di Indonesia (PADI). Selanjutnya, pada tahun 1970 

lahir UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 tahun 1999, dan UU No. 1 tahun 

 

18Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama Di Indonesia, h. 115. 
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1974 serta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya UU No. 14 tahun 1970 

Jo. UU No. 35 athun 1999 memberi tempat kepada PADI sebagai salah satu 

peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya UU 

No. 1 tahun 1974, maka kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI 

bertambah. Oleh karena itu , maka tugas-tugas badan peradilan agama menjadi 

meningkat,. “dari rata-rata 35.000 perkara sebelum berlakunya UU perkawinan 

menjadi hampir 300.000-an” dalam satu tahun diseluruh Indonesia. Dengan 

sendirinya hal itu mendorong usaha meningkatkan jumlah dan tugas aparatur 

pengadilan, khususnya hakim, untuk menyelesaikan tugas-tugas peradilan 

tersebut. 

Peradilan agama bukan lagi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang berdiri sendiri karena putusan Pengadilan Agama harus mendapat 

pengukuhan dari peradilan umum dan peradilan agama tidak dapat melaksanakan 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi sendiri karena 

tidak ada perangkat juru sita, eksekusi menjadi kewenangan peradilan umum. 

Sampai dengan tahun 1977 belum ada hukum acara yang mengatur 

peradilan agama secara tersendiri sebagaimana dihendaki UU No. 14 tahun 1970 

maka perkara-perkara peradilan agama yang sampai pada upaya hukum kasasi ke 

mahkamah agung diatur dengan paraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 1977 

dan surat edaran mahkamah agung nomor MA/Pemb/0921/1977. 

Peraturan ini menghapus mahkamah Islam tinggi dan kerapatan qadi besar 

maupun pengadilan agama/mahkamah syari’ah propinsi yang berfungsi sebagai 

pengadilan tingkat banding dan sekaligus pengadilan tertinggi dalam lingkungan 

peradilan agama. 
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Karena belum adanya keseragaman nama pada peradilan agama, pada 

tahun 1980 menteri agama mengeluarkan keputusan menteri agama nomor 6 

tahun 1980 yang dengan keputusan ini pengadilan tingkat pertama bernama 

pengadilan agama dan pengadilan tingkat banding bernama pengadilan tinggi 

agama. 

Pada tahun 1989 baru dapat terwujud apa yang menjadi kehendak undang-

undang nomor 14 tahun 1970 mengenai peraturan yang tersendiri yang mengatur 

tentang peradilan agama dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 

1989 tentang peradilan agama.19  

Selanjutnya, dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989 posisi PADI 

semakin kuat, dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan yang unikatif. Selain itu, dengan perumusan KHI yang 

meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, maka salah satu masalah 

yang diahadapi oleh pengadilan dalam lingkungan PADI yaitu keanekaragaman 

rujukan dan ketentuan hukum dapat diatasi. Berkenaan dengan hal itu, maka 

dalam uraian berikutnya dikemukakan tentang UU No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

penyebarluasan kompilasi hukum Islam.20 

Dengan keluarnya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama 

mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini 

menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, 

 

19Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, h. 17-18. 

20Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama Di Indonesia, h. 117-118. 
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Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, 

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan 

yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada 

di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan 

kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam 

undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang 

kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama 

dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak 

ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-

undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). 

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia 

dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang 

mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan 

agama dengan lingkungan peradilan lainnya. 

c. Masa Reformasi 

Era reformasi merupakan bentuk kesadaran dari semua elemen masyarakat 

yang sadar dan tergugah untuk kembali kepada hakikat sebenarnya dari 

bangsa/negara Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni 

dihormatinya supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Reformasi di Indonesia muncul akibat terjadinya krisis multidimensi yang 

menimpa sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara. Tidak segera 

diselesaikannya krisis tersebut, munculah gerakan reformasi tahun 1998. 
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Meskipun awalnya reformasi terfokus pada tatanan politik, akan tetapi tidak bisa 

dipisahkan dengan aspek hukum. 

Dalam ruang lingkup hukum, sasaran yang tepat dalam menerjemahkan 

makna reformasi adalah membentuk dan  melakukan pembaruan hukum (legal 

reform), di mana hukum dapat memberikan perlindungan yang semestinya 

terhadap seluruh masyarakat. 

Hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat 

dipisahkan dari perilaku politik elit penguasa. Keterkaitan hukum dan penegak 

hukum dalam perilaku politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu negara 

yang tidak demokratis dimana transparasi, supremasi hukum dan promosi, juga 

perlindungan HAM dikesampingkan. 

Sebagaiman diketahui bahwa salah satu agenda reformasi adalah 

supremasi hukum, sebab lemahnya penegakan hukum dan ketidak mandirian 

lembaga peradilan yang terjadi pada era sebelumnya. Hal ini menghasilkan TAP 

MPR NOMOR X/MPR/1998 yang mengharuskan Pemerintah untuk segera 

meninjau ulang ketentuan yang telah membagi dua penanganan lembaga peradian 

antara institusi eksekutif di satu bidang dan institusi yudikatif pada bidang yang 

lain. 

Yang menjadi sasaran utama TAP MPR tersebut adalah Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Untuk itu, pada tahun 1999 Pemerintah mengundangkan Undang-

undang Nomor 35 tahun 1999 sebagai amandemen tehadap Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970. 

Sebagai konsekuensi dari diundangkannya Undang-undang Nomor 35 

Tahun 1999 tersebut, diletakkannya kebijakan bahwa, segala urusan mengenai 

peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, 
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administrasi, dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung. Kebijakan ini dalam istilah populernya biasa disebut “kebijakan satu atap 

(one roof sysem)”. 

Namun, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di 

Negara Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut kemudian 

diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Bahkan untuk 

mempercepat proses peralihan lembaga-lembaga peradilan tersebut, dipertegas 

lagi dalam ketentuan peralihan pasal 42 Undang-undang ini bahwa pengalihan 

organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan Peradilan Umum dan 

Peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 

2004, Peradilan Agama tanggal 30 Juni 2004 dan Peradilan Militer tanggal 30 

Juni 2004. 

Sedangkan untuk badan peradilan agama yang sejak lama berada di bawah 

Departemen Agama, bahkan dalam hal-hal tertentu tidak dapat dipisahkan 

hubungannya dengan Departemen Agama secara khusus dan dengan umum 

termasuk majelis ulama. Maka, khusus untuk badan peradilan agama mengingat 

sejarah peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, 

pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan 

saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. 

Bila dilihat secara komprehensif, perubahan-perubahan yang dilakukan 

tersebut di atas, sejalan dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada 

perubahan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan 

negara Republik Indonesia, yang bertujuan antara lain menempatkan hukum pada 

posisi yang paling tinggi dan yang sering disebut sebagai supremasi hukum. 

Bagi peradililan agama, amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tidak semata-mata berorientasi pada penambahan kewenangan pada bidang 
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Ekonomi Syariah, akan tetapi, secara makro lebih disebabkan karena implikasi 

dari berubahnya struktur hukum yang terkait dengan kekuasaan yudikatif, 

termasuk paradilan agama sebagai akibat dari adanya reformasi hukum di 

Indonesia. 

Karena itu, berubahnya UUD 1945 memberikan implikasi pada perubahan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004. Begitu pula halnya dengan undang-undang yang mengatur tentang peradilan 

agama, dengan adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, maka secara 

otomatis meniscayakan adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas dasar inilah, kemudian lahir Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama.21 

Kemudian pada tahun 2009 aturan terkait kekuasaan kehakiman dan 

peradilan agama kembali mengalami perubahan. Berkaitan tentang kekuasaan 

kehakiman lahir UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan 

berkaitan tentang Peradilan Agama lahir UU No. 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 

Sengketa ekonomi syariah terdiri dari dua bagian yaitu sengketa dan 

ekonomi syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah 

sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, 

pertikaian, perselisihan, perkara.22 Sengketa dapat timbul karena berbagai sebab, 

 

21Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Revisi (Cet 2; Solo: CV. 
Mandar Maju, 2018), h. 9. 

22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 1272. 
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diantaranya karena keadaan para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-

perbedaan yang terjadi diantara para pihak. Sengketa sebagai bentuk manifestasi 

dari sebuah konflik, umumnya muncul dari keluhan-keluhan seseorang atau 

sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lainnya. Keluhan tersebut 

dapat berupa perasaan atau persepsi dilanggarnya hak-hak oleh orang lain, 

diperlakukan tidak wajar, dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan tersebut dalam 

kenyataannya sering dihubungkan dengan faktor-faktor lain yang kemudian dapat 

dijadikan sebagai penyebab terjadinya sengketa. 

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan 

sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya 

pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, 

baik sebagian ataupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi 

atau perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.23 

Perselisihan yang telah mengemuka menjadi sengketa, jika para pihak yang 

terlibat melakukan tindakan-tindakan yang membuat pihak yang tidak terlibat 

mengetahui atau menyadari adanya permasalahan.24 Literatur lain mengatakan 

yang dimaksud sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan 

antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu 

objek permasalahan.25  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan sengketa dalam penelitian ini adalah perselisihan yang terjadi antara dua 

pihak atau lebih yang disebabkan adanya tindakan hukum wanprestasi atau 
 

23Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung; Alumni, 
1985), h. 228. 

24Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: 
Rajawali Grafindo, 2010), h. 2. 

25DY Witanto, Hukum Acara Media (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 
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perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak terkait dengan pelaksanaan 

ekonomi syariah. 

Sedangkan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu meliputi bank syariah, asuransi 

syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat 

berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 

syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, lembaga 

keuangan mikro syariah.26 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 

ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, 

kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum 

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial 

menurut prinsip syariah.27  

Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) 14 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pasal 1 menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.28 Yang dimaksud 

prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah daam hal ini Dewan Syariah Nasional 

 

26 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 
UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49, huruf i. 

27Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, (Jakarta: MARI, 2010), h. 1. 

28Mahkamah Agung, PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Ekonomi Syariah, pasal 1. 
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MUI. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sengketa ekonomi syariah adalah 

konflik atau pertentangan yang terjadi antara para pihak yang telah mengadakan 

akad syariah dalam bentuk perjanjian, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak baik dalam bentuk wanprestasi 

maupun perbuatan melawan hukum. 

2. Aturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia 

Sebelum tahun 1970-an kegiatan ekonomi syariah secara hukum diatur 

sebagai perjanjian antar pihak secara terbuka tanpa menggunakan peraturan 

perundang-undangan dengan rinci. Pengaturan sistem hukum yang terbuka untuk 

setiap perjanjian kesepakatan para pihak memungkinkan akad ekonomi syariah 

sebagai prinsip perjanjian. Sistem hukum terbuka tersebut tertuang pada ketentuan 

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kesepakatan 

yang tertuang dalam perjanjian akad ekonomi syariah berlaku sebagai aturan yang 

melindungi perjanjian antar pihak. Perjanjian tersebut berlaku setara undang-

undang bagi pembuatnya (pacta sunt servanda). Ketentuan penyelesaian juga 

tertuang dalam perjanjian secara kesepakatan jika terjadi sengketa.29 Sengketa 

akan terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar 

perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama. Jika penyelesaian secara 

musyawarah belum bisa mengakhiri sengketa, saat itu belum ada kepastian hukum 

untuk menyelesaikan secara ajudikatif di pengadilan. 

Hingga pada tahun 1970, sengketa ekonomi syariah belum memiliki aturan 

materiil, namun penyelesaian sengketa di pengadilan telah diatur dalam Pasal 14 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Aturan tersebut memfasilitasi penyelesaian sengketa perjanjian 
 

29Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h. 214-215. 
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ekonomi syariah berdasarkan kesepakatan para pihak menggunakan sistem 

ajudikatif maupun penyelesaian damai melalui peradilan wasit atau sejenis badan 

arbitrase.30 Lembaga peradilan dilarang menolak serta diwajibkan untuk 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang masuk walaupun belum 

ada peraturan spesifik yang mengatur (ius curia novit). Pengadilan juga wajib 

mengupayakan perdamaian pada setiap perkara pada hari pertama persidangan 

sebagaimana Pasal 130 HIR / 154 RBg.  

Tahun 1980-an, mulai terdapat diskusi tentang institusi perbankan syariah 

sebagai cikal bakal pilar kegiatan moneter dalam bingkai ekonomi syariah di 

Indonesia. Hasil diskusi baru menghasilkan kebijakan tentang pembolehan 

pendirian dan pengoperasian bank dengan prinsip syariah melalui keputusan 

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990. Sejak saat itu Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) berprinsip syariah di Bandung didirikan dengan izin 

prinsip Menteri Keuangan RI tanggal 8 Oktober 1990. Baru pada bulan Agustus 

tahun 1991 BPR tersebut memiliki Izin Menteri Keuangan RI sehingga pendirian 

dan operasional bank syariah pertama di Indonesia telah legal.31 Usaha lain 

melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Perbankan Musyawarah Nasional 

IV mendirikan Bank Muamalat Indonesia (MUI) dengan akta pendirian tanggal 1 

November 1991.32  

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah berupa 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana bank konvensional 

lainnya dengan landasan hukum operasionalnya adalah sistem bagi hasil dan 

 

30Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, h. 215. 

31Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & 
Mahkamah Syar’iyah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 31-32. 

32Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, h. 25. 
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belum ada ketentuan rinci lainnya.33 Setelah itu, MUI membentuk Kelompok 

Kerja Pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam pada bulan Mei 1992 untuk 

solusi penyelesaian sengketa transaksi ekonomi syariah yang lebih menjamin 

kepastian masyarakat. Adapun hasil dari kelompok kerja tersebut adalah lahirnya 

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia pada bulan Oktober 1993 mulai resmi 

secara yuridis berdiri dengan akta notaris. Arbitrase bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa dengan mempertemukan kepentingan para pihak secara 

proporsional, berimbang, dan saling menguntungkan.34  

Kegiatan ekonomi syariah baru mempunyai payung hukum secara jelas 

sejak terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai revisi dari Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 telah menyebut istilah pembiayaan berdasarkan syariah dan prinsip 

syariah secara tegas.35 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara arbitrase 

dan alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki kepastian hukum lebih kuat 

sejak munculnya aturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999. Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana pengaturan alternatif 

penyelesaian sengketa (APS) dapat menggunakan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, dan konsiliasi di luar pengadilan.36  

Setelah era reformasi, terdapat perkembangan kepastian hukum untuk 

menjalankan kegiatan ekonomi syariah sekaligus penyelesaian sengketanya. 

 

33Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 6 
dan 13. 

34BAMUI berubah pada bulan Desember 2003 menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase 
Syariah Nasional), dalam Mardani, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” Mimbar Hukum 22, 
no. 2 (2010): h. 300-301. 

35Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1. 

36Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1, ayat 10. 
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Penyelesaian sengketa di pengadilan mulai dikuatkan dengan pemberdayaan 

mediasi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2003 tentang Mediasi Pengadilan. 

Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga secara legal menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama sejak tanggal 20 Maret 2006 (tanggal 

disahkannya UU No. 3 tahun 2006). Bank Indonesia juga menyediakan fasilitas 

penyelesaian sengketa yang awalnya hanya bersifat pengaduan nasabah menjadi 

mediasi bagi nasabah yang dirugikan bank. Mediasi perbankan tersebut diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. 

Dengan begitu terdapat pilihan penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun 

di luar pengadilan.  

Secara materiil Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN MUI) dan sumber hukum yang hidup di masyarakat lainnya. Pada bulan 

September tahun 2008, Mahkamah Agung memunculkan sumber hukum materiil 

terkait ekonomi syariah berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan pada tahun 2016 

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tatacara 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama untuk mengatur 

secara formiil. Adanya peraturan tersebut semakin memperkaya sumber hukum 

materiil para hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.  

Selanjutnya aturan terkait perbankan syariah dan penyelesaian 

sengketanya juga semakin bertambah kuat. Pemisahan pengaturan antara 

perbankan syariah dengan konvensional secara tegas dilegalkan melalui Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada peraturan 
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tersebut, jenis dan kegiatan usaha bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah 

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS),37 dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS).38 Penyelesaian sengketa perbankan syariah juga disebut pada pasal 55 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pilihan penyelesaian antara lain jalur 

litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama.39 Kemudian bisa memilih sesuai isi akad 

yaitu dengan jalur musyawarah, mediasi perbankan, dan arbitrase melalui Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau lembaga arbitrase lain.40 

 Bank syariah memiliki tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari 

shahibul mal dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana dalam bentuk 

pembiayaan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah 

lainnya.41 Sesuai ketentuan perundang-undangan, bank syariah dapat menjalankan 

fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal 

dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana sosial 

yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).42  

Pada bank syariah, bunga diganti dengan bagi hasil sesuai akad. Bagi hasil 

tersebut berupa pengembalian dana sebagai pendapatan atas jasa yang dilakukan 

bank syariah dari selisih harga atau imbalan murni yang telah disepakati. Nasabah 

 

37Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah, pasal 55, ayat (1). 

38Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, BAB IV, bagian ke satu, 
pasal 18. 

39Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 55, ayat (1). 

40Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penjelasan pasal 55, ayat 
(2). 

41Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20. 

42Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penjelasan pasal 4. 
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adalah pemilik modal/investasi dan atau penitip dana yang dibebani marjin atau 

imbalan untuk pendapatan bank dan keuntungan nasabah. Sengketa terjadi ketika 

wanprestasi, dan atau pelanggaran terhadap akad (perbuatan melawan hukum) 

salah satu pihak yang merugikan pihak lain. Pihak tersebut adalah lembaga 

keuangan, lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah. Sengketa terjadi 

terhadap orang yang beragama Islam atau non muslim yang melakukan perjanjian 

syariah (tunduk terhadap akad syariah). Bentuk sengketa seperti:43 

a. Kelalaian bank mengembalikan dana pokok simpanan/titipan/wadi’ah. 

b. Pengurangan nisbah keuntungan nasabah secara sepihak dari bank. 

c. Nasabah atau bank melakukan hal yang merusak akad atau dan atau amwal 

(benda) seperti ketika nasabah menggunakan modal untuk usaha barang 

haram. 

d. Nasabah lalai melakukan kewajiban pada tanggal jatuh tempo sesuai akad. 

e. Nasabah terlambat melaksanakan kewajiban sesuai tempo pada akad. 

f. Sengketa kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 

sekaligus eksekusinya (conservatoir). 

Berbekal kepastian hukum dengan perangkat cukup lengkap tersebut, 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus tetap memperhatikan sisi moral, dan 

etis. Sisi moral memperhatikan keadilan, kepedulian sesama dan pemerataan 

keadilan, mengedepankan kemanusiaan, serta mengemban nilai-nilai agama. 

Secara etis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat mengenal dan 

menghormati kepentingan-kepentingan bersama, seperti kesejahteraan sosial, 

kebutuhan publik, kepentingan publik, dan solidaritas.44  

 

43Nita Triana, “Eksekusi Hak Tanggungan pada Perbankan Syariah di Pengadilan 

Agama Purbalingga,” Laporan penelitan, IAIN Purwokerto, 21-22. 

44Menurut Amartya Sen sebagaimana dikutip oleh Euis Amalia, “Transformasi Nilai-
Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro 
di Indonesia,” Al-Iqtishad III, no. 1 (2011): h. 69. 
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Equality before the law akan menjawab persoalan rendahnya kepercayaan 

masyarakat dan bias hukum, terutama bagi masyarakat miskin dalam mencari 

keadilan di pengadilan.45 Sehingga dapat mencegah struktural inequalities dalam 

aktivitas ekonomi era globalisasi sekarang ini.46 Sejarah hubungan konflik 

kreditur-debitur di dunia ekonomi konvensional sering kali hanya mengutamakan 

bentuk kepuasan pribadi (maximum satisfaction) maupun keuntungan maksimal 

(maximum profit).47 Maksudnya, para pihak yang datang ke pengadilan hanya 

ingin mencari siapa yang paling kuat sehingga hasil akhir harus menang dan 

kalah, atau jika berhubungan dengan ekonomi maka bisa dikatakan siapa yang 

diganti keuntungan dan siapa yang mengganti kerugian. 

Demikian juga di Indonesia, para pihak berperkara mayoritas 

menginginkan hasil akhir “menang-kalah” dalam menyelesaikan perkaranya. 

Hasil kesepakatan yang memihak pada pemilik sumber kekuatan modal atau 

kekuasaan akan membuat mediasi melenceng jauh dari tujuan. Hasil kesepakatan 

semakin jauh dari basis sosial maupun religius-kultural.48 Penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah diharapkan menjadi cerminan perilaku masyarakat berkegiatan 

ekonomi syariah. Sisi agama Islam menempatkan konstruksi penyelesaian atas 

individu maupun sosial. Oleh karena itu penyelesaian ekonomi syariah harus 

mempertimbangkan transformasi sosial yang lebih baik.49 

 
 

45Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 248. 

46Dwi Sulastyawati, “Islam, Globalization, and Poverty Allevation,” Al-Iqtishad V, no. 2 
(2013): h. 297. 

47Handi Risza, “Kritik Ekonomi Strukturalis dan Islam Terhadap Ekonomi Neoklasikal”, 
Al-Iqtishad 4, no. 2 (2014): h. 256. 

48Joe Atkinson, “Mass Communication, Economic Liberalisation, and The New 

Mediators,” Political Science 41, no. 2, (1989): h. 86-87.  

49A. Muhtadi Ridwan, Geliat Ekonomi Islam, Memangkas Kemiskinan, Mendorong 
Perubahan (Malang: UIN-MALIKI Press, 2012), h. 104. 
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3. Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah 

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut menyelesaikan 

perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, 

dan ekonomi syari’ah.50 Ekonomi Syariah menjadi salah satu perkara yang 

menjadi kewenangan baru di Peradilan Agama sejak tahun 2006. Perkara ekonomi 

syariah adalah perkara yang timbul akibat perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariah. Kegiatan ekonomi syariah meliputi bank 

syari’ah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, 

reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah 

syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana 

pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syariah.51  

Sempat terjadi ketidakpastian hukum yang menjadikan adanya tumpang 

tindih kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan. Terdapat 

opsi hukum untuk penyelesaian sengketa (choice of forum) melalui Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Negeri. Pada Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 huruf i 

menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa mengadili, dan 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sedangkan ketika Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terbit, pada BAB IX tentang 

penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat 1 juga menyerahkan kewenangan 

penyelesaian sengketa perbankan syariah pada pengadilan agama. Permasalahan 

muncul pada pasal 55 ayat 2 di mana penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 

dengan isi akad dengan penjelasan bahwa penyelesaian juga dapat menggunakan 

Peradilan Umum.52 Penjelasan ayat 2 tersebut telah melalui proses pemeriksaan 
 

50Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Perkawinan, pasal 49.      

51Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penjelasan pasal 49, huruf 
i. 

52Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penjelasan pasal 55. 
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Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2013, perkara tersebut telah selesai dengan 

putusan Mahkamh Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang putusannya 

menegaskan kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan 

hanya melalui Pengadilan Agama.53 Sehingga penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah melalui jalur litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.  

Hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam 

bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami 

perkembangan yang signifikan. Olehnya itu, Mahkamah Agung mengatur tata 

cara penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui PERMA No. 14 Tahun 2016 

sejak bulan Desember 2016. Aturan tersebut membuat prosedur penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Fokusnya pada besar dan kecilnya objek materiil sengketa.54  

Sengketa ekonomi syariah lebih mudah mencapai keberhasilan mediasi 

dibanding perkara lain seperti pada bidang perkawinan khususnya perkara 

perceraian. Perkara perceraian lebih sulit karena berkaitan dengan perasaan dan 

hati.55 Sedangkan perkara ekonomi syariah dianggap lebih mudah karena hakim 

memiliki pengalaman mediasi dan kemampuan penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah lebih baik. Kemudian, perkara ekonomi syariah juga lebih terukur, seperti 

dalam hal nilai gugatan, akan lebih mudah jika kurang dari Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau benda yang 

senilai. Budaya malu juga mempengaruhi mudahnya mediasi sengketa ekonomi 

syariah. Para pihak sering kali merasa malu jika bermasalah hutang piutang di 

 

53Achmad Cholil, dkk., “Habis Dualisme Terbitlah Optmisme”, Majalah Peradilan 
Agama, ed. 3, Desember 2013, h. 12-13. 

54Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, Tata Cara 
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 

55Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Jawa Tengah.” Al-Ahkam 25, no. 2 (2015), h. 192.  
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pengadilan, sehingga ingin cepat menyelesaikannya.56 

Pada perkembangannya, sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama 

memiliki karakteristik tertentu.57 Pertama, hampir semua perkara ekonomi syariah 

di bidang perbankan syariah adalah sengketa antara bank umum syariah atau bank 

pembiayaan rakyat syariah atau baitul mal wat tamwil dengan nasabahnya. Kedua, 

solusi atas sengketa ekonomi syariah dicapai melalui penjadwalan ulang 

(rescheduling) waktu pembayaran sisa pembiayaan dan nasabah akan membayar 

kewajibannya tersebut sesaat setelah mediasi. Ketiga, jenis akad yang menjadi 

sengketa biasanya meliputi akad pembiayaan murabahah, mudharabah, dan 

musyarakah. Dan keempat, hampir seluruh mediasi atas sengketa ekonomi syariah 

berhasil difasilitasi oleh mediator hakim. 

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana (PERMA Nomor 2 Tahun 2015) 

muncul dengan latar belakang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

untuk memperluas akses masyarakat dalam memperoleh keadilan. Aturan tersebut 

mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mempertimbangkan 

perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi pada khususnya agar bersifat 

sederhana,58 membedakan nilai hukum kecil dan besar agar bisa diselesaikan 

dengan cepat (small claim court). Tata cara pemeriksaan sederhana berlaku pada 

perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000, 

bukan perkara yang masuk kompetensi pengadilan khusus, bukan sengketa hak 

atas tanah, penggugat dan tergugat tidak lebih dari satu, tempat tinggal tergugat 

diketahui, penggugat dan tergugat berada di daerah hukum pengadilan yang 

 

56Mohammad Noor, “Keberhasilan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan 

Agama,” Majalah Peradilan Agama, ed. 12, Agustus 2017, h. 98. 

57Mohammad Noor, “Keberhasilan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan 

Agama,” h. 97-98. 

58Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana, konsideran menimbang huruf a dan b. 
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sama.59 

Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan dengan menggunakan hakim 

tunggal. Efektivitas waktu sangat diatur dalam PERMA ini, seperti waktu 

persidangan yang diatur hanya 25 hari sejak dorongan mediasi yang wajib 

dilakukan hakim pada sidang pertama.60 PERMA tentang prosedur mediasi tidak 

berlaku dalam penyelesaian gugatan sederhana. Mediasi pada penyelesaian 

gugatan sederhana didorong oleh hakim agar dilakukan di luar pengadilan. 

Namun hakim sendiri juga berkewajiban untuk mendamaikan (sebagai mediator) 

dalam proses persidangan. Jika tercapai perdamaian, hakim langsung membuatkan 

akta perdamaian.61  

Tahapan persidangan gugatan sederhana sangat singkat dan sederhana, 

hanya memuat tahap pembacaan gugatan dan jawaban saja. Jika pada sidang 

pertama penggugat tidak hadir maka gugatan gugur, jika tergugat yang tidak hadir 

maka dilanjutkan pemanggilan jika sidang berikutnya tergugat tidak hadir lagi 

maka dilangsungkan putusan hakim secara contradictoir. Jika tergugat keberatan 

pun masih bisa namun juga diatur dengan efektivitas waktu yang sangat ketat dan 

tidak bisa diajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.62  

Berikutnya aturan pendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

adalah PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah. Dalam konsiderannya Ketua Mahkamah Agung sangat 

mempertimbangkan dinamika perkara ekonomi syariah. Sorotan penting terdapat 

pada faktor perkembangan hubungan hukum masyarakat yang menggunakan akad 

syariah dalam perjanjian ekonominya. Bahwa asas sederhana, cepat dan biaya 

 

59Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 3. 

60Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 5, ayat 3. 

61Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 15. 

62Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 13 dan 17. 
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ringan harus mengakomodir dengan lebih baik.63 Aturan ini untuk membuat 

terobosan hukum di mana dalam HIR dan RBg tidak mengatur terkait tata cara 

pemeriksaan nilai objek materiil sehingga baik yang jumlahnya sedikit atau 

banyak dianggap sama dan tidak menyederhanakan mekanisme peradilan.  

Perkara ekonomi syariah sederhana akan diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Sedangkan perkara ekonomi syariah di 

luar itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan acara perdata yang berlaku dengan 

memperhatikan waktu penyelesaian sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 

yaitu 5 bulan paling lama untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dan 3 bulan 

pada tingkat banding termasuk proses minutasi.64 Perma tentang tata cara 

penyelesaian perkara ekonomi syariah ini juga menekankan upaya perdamaian 

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.65 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sengketa ekonomi syariah telah 

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya dengan 

dukungan peraturan yang cukup memadai baik dari peraturan perundang-

undangan termasuk peraturan Mahkamah Agung.  

C. Tinjauan Umum Mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan  

1. Pengertian Mediasi 

Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam arti luas mediasi 

adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, di luar sistem 

peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Adapun yang dilaksanakan di luar 

 

63Mahkamah Agung, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, konsideran menimbang huruf c. 

64Mahkamah Agung, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, pasal 3. 

65Mahkamah Agung, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, pasal 10. 
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sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase dan lainnya, sedangkan yang 

dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan “Court Annexed 

Mediation” atau “Court Annexed Dispute Resolution” sebagaimana yang telah 

diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.  

Sedangkan dalam arti sempit dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai 

berikut:  

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa mediasi adalah 

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan 

sebagai penasihat.66 

b. Menurut Faisal Salam, mediasi merupakan suatu proses dimana sengketa 

antara dua pihak atau lebih (apakah berupa perorangan, kelompok atau 

perusahaan) diselesaikan dengan menyampaikan sengketa tersebut pada suatu 

dengar pendapat langsung dihadapan pihak ketiga yang mandiri dan 

independen (mediator) yang berperan untuk membantu para pihak mencapai 

penyelesaian yang dapat diterima atas masalah yang disengketakan.67 

c. Menurut Gary Goodpaster, mediasi merupakan proses perundingan 

pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan 

netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 

memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan 

hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan 

sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan 

kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara 

mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan 

dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku 

 

66https://kbbi.web.id/mediasi , diakses pada tanggal 20-06-2020. 

67Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional 
(Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 169. 
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pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih 

efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.68 

d. Menurut Abdurrasyid, mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak 

yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk 

mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, 

akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa secara sukarela.69    

e. Menurut Retnowulan Sutantio, sebagaimana yang dikutip oleh Maskur 

Hidayat menjelaskan bahwa mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk 

saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau 

beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.70 

f. Menurut Moor C.W sebagaimana yang dikutip oleh Said Faisal menjelaskan 

bahwa pada dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga 

yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat 

membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka 

sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi 

tidak akan ada mediasi.71  

g. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada 

bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

 

68Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan 
Penyelesaian Sengketa Melaluii Negosias (Jakarta: ELIPS Project,1993), h. 201.   

69H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu 
Pengantar (Jakarta: PT Fikahati Aneska, tth), h. 34. 

70Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 
2016 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 53. 

71Said Faisal, Pengantar Mediasi, MARI, Jakarta, 2004, h. 61. 
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pihak dengan dibantu oleh mediator.72 Pengertian dalam PERMA ini 

menitikberatkan pada pentingnya peran mediator yang harus lebih proaktif 

untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa. Mediator dituntut 

bisa menggali berbagai alternatif bagi penyelesaian sengketa. Mediator bukan 

cuma melihat dan fokus pada apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak 

yang bersengketa, namun mediator juga harus memiliki kemampuan untuk 

menawarkan solusi yang lain, lebih-lebih ketika dilihat para pihak sudah tidak 

lagi mempunyai kemungkinan bagi penyelesaian sengketanya, atau para pihak 

telah mengalami kebuntuan dalam penyelesaian sengketanya. Oleh karenanya 

mediator harus memilik sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan 

membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, baik dalam arti sempit maupun 

luas, dapat dinyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa 

melalui perundingan yang dipandu oleh mediator yang bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan yang diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri 

perkara. 

2. Mediasi dalam Islam 

Mediasi dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw masih 

hidup, dalam Islam mediasi biasa dikaitkan dengan beberapa istilah yang sering 

digunakan dalam Islam yaitu al-Shulh,73 al-Ibrâ’,74 al-Ishlâh,75 al-‘Afw,76 dan al-

 

72Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, pasal 1, point 1. 

73Al-Shulh merupakan akad atau perjanjian perdamaian yang langsung dilaksanakan oleh 
para pihak tanpa melibatkan hakam (wasit) sebagai penengah. 

74Al-Ibrâ’ adalah penghapusan tanggungan secara total oleh pihak pemegang hak. 

75Al-Ishlâh lebih dipahami sebagai bagian inti dari proses al-Tahkîm, bukan sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa. 

76Al-‘Afw adalah penyelesaian sengketa dengan cara meminta dan memberi maaf.  
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Tahkîm.77 Selain dari kelima istilah tersebut, ketika mediasi diintegrasikan dalam 

lembaga peradilan, maka istilah yang lebih pas digunakan adalah lembaga hakam. 

Lembaga hakam merupakan lex specialis di dunia Peradilan Agama yang 

merupakan penerapan hukum dari firman Allah swt dalam al-Qur’an surah al-

Nisa’ ayat 35 dalam perkara Syiqaq atau perceraian dengan alasan percekcokan 

yang memuncak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa’/4 : 35 

berikut ini: 

اْْبيَ نهِِمَاْْشِقَاقَْْْخِف تمُْ ْْوَاِنْ  نْ ْْحَكَمًاْْْفَاب عَثوُ  لِهْ ْْمِِّ نْ ْْوَحَكَمًاْْاهَ  لِهَاْْمِِّ لََحًاْْيُّرِي دَآْْاِنْ ْْْ ْاهَ  ْْاٰللُّْْْيُّوَفِّقِِْْْاِص 

 ٣٥ْخَبيِ رًاْْعَلِي مًاْكَانَْْاٰللَّْْْاِنْ ْْ ْبَي نهَُمَا

Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai 
dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri 
itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (QS. al-Nisa: 35).78 

Dalam ayat suci al-Quran tersebut, merujuk kepada perselisihan yang 

terjadi di antara pasangan suami-istri. la mengatakan, Dan jika kamu khawatirkan 

ada perpecahan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Kemudian, ia 

mengatakan, Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu.   Dan untuk 

memperingatkan kedua orang hakam tersebut agar menggunakan niat baik dalam 

tugas mereka, al-Quran menutup ayat ini dengan ucapan bahwa Allah mengetahui 

niat-niat mereka. Ia mengatakan, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Menyadari.79 
 

77Al-Tahkîm adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan 
sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). 

78Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Syāmil Qur’an, 2012), h. 84.  

79Allamah Kamal Faqih dan Tim Ulama, Nur Al-Qur’an, terj. R. Hikmat Danaatmaja, 
Tafsir Nurul Qur’an, Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), h. 29-30. 
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Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Hakamain adalah seorang 

utusan atau delegasi dari pihak suami dan isteri, yang akan dilibatkan dalam 

penyelesaian sengketa perdata  (Mu’ammalah al-Ahwal al-Syakhsyiah) temasuk 

didalamnya kasus perceraian. Namun dalam pandangan tentang hakamain ulama 

berbeda pandapat tentang kekuasaan dua orang hakamain, yakni apakah dua orang 

hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau 

menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua 

orang hakam itu tanpa seizin keduanya. 

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang 

diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga 

menjadi pegangan bagi „Atha‟ dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi‟i, 

menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa 

kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami isteri. Dalam 

kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan 

kedua suami isteri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali 

atas izin dan persetujuan dari kedua suami isteri. Adapun Golongan kedua terdiri 

dari Ibnu Abbas, al-Sya‟bi, al-Nakha‟iy, Imam Malik, al-Awza‟iy, Ishak, dan 

Ibnu Munzir.Menurut mereka bahwa dua orang hakam itu berkedudukan sebagai 

hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang 

dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami isteri, baik untuk 

mendamaikannya atau menceraikannya dengan uang tebusan atau 

menceraikannya tanpa tebusan.80  Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, 

maka terkait dengan kewenangan hakam bisa menceraikan atau tidak para ulama 

juga berbeda pendapat, tetapi peneliti lebih menggunakan pendapat yang pertama 

bahwa hakam hanya bertujuan mendamaikan para pihak bukan untuk 

memisahkan. 

 

80Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat 
dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 196. 
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Sedangkan menurut ulama ahli fikih, Bahwa kedua hakam itu dikirimkan 

dari keluarga suami dan istri, dikecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu 

suami dan istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat 

dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila 

kedua  hakam tersebut berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan dan 

untuk mengumpulkan kedua suami istri bisa dilakukan tanpa adanya pemberian 

kuasa dari keduanya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang pemisahan 

suami dan istri yang dilakukan oleh hakam, apabila keduanya sepakat untuk 

menceraikan mereka, apakah diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak suami 

istri atau tidak. 

Kemudian Hakamain secara istilah yang cukup popular di kalangan 

Hakim Peradilan Agama di Indonesia secara langsung diartikan dengan, “Dua 

orang Hakam dari Pihak Hakim”. Diketahui bahwa hakam seorang berasal dari 

pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak isteri. Tetapi dalam 

kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat,“Hakamain min Jihatil 

Hakim” yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari 

Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.81 Selain 

pada kasus perceraian, hakam dapat juga digunakan pada perkara sengketa 

ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama. 

Hakam secara etimologi dalam perspektif Islam adalah orang yang 

ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Jika dikaitkan 

dengan sengketa ekonomi syariah dalam kitab Mu’jam al-Wasith, hakam adalah 

  من يختار للفصل بين المتنازعين 82 
Maksudnya: 

“Orang yang dipilih untuk memutus atau menyelesaikan persengketaan”.  

 

81Yahya Harahap, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kedudukan Kewenangan Dan 
Acara Peradilan Agama (Jakarta. Pustaka Karini, 1997), h. 270. 

82Syauqi Dhaif, Kitab Mu’jam al-Wasith, Juz 1, (Mesir: Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, 
2011), h. 190. 
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Sedangkan secara terminologi pengertian hakam, banyak para tokoh Islam 

yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan 

hakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak 

yang bersengketa.83 Menurut Hamka, pengertian hakam yaitu penyelidik duduk 

perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.84 Amir 

Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi 

penengah dalam menghadapi konflik keluarga.85 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka hakam dapat diartikan 

sebagai orang yang dipilih atau ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk 

mendamaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak atau biasa disebut sebagai 

mediator. Olehnya itu, lembaga tempat benaungnya para hakam disebut lembaga 

hakam.  

3. Landasan Hukum Mediasi 

Landasan hukum mediasi dapat ditemukan dalam hukum Islam dan dalam 

peraturan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut:    

a. Landasan Hukum Mediasi yang Bersifat Religius Normatif dalam Hukum 

Islam 

Dalil yang mendasari disyariatkannya mediasi dalam Islam sangat kuat, 

bahkan ada yang level kekuatannya bersifat pasti dan tidak bisa diperdebatkan lagi 

(qath’i). adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:  

1) Al-Qur’an 

Sebagaiaman Allah swt berfirman dalam QS al-Hujurat/49: 9. 

ْطَاۤىْ  رٰىْفَقَاتلِوُوَاِن  خُ  دٰىهُمَاْعَلَىْالْ  ْاحِ  ْبغَتَ  ْفَاِن ْۢ اْبيَ نهَُمَا  لِحُو  اْفَاصَ  مِنيِ نَْاق تتَلَوُ  ْْفتَٰنِْمِنَْال مُؤ  اْال تِي 
 

83Ahmad  Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5, terj. Bahrun Abu Bakar dan 
Henry Nur Aly, (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 40. 

84Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), h. 68. 

85Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta: Prenada Media, 
2006), h. 195. 
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اْ اِْ وَاقَ سِطُو  لِْ بِال عَد  بيَ نهَُمَاْ اْ لِحُو  فَاصَ  ْ فَاۤءَت  ْ اٰللِّْفَۖاِن  رِْ امَ  ىْ
الِٰٰٓ ءَْ تفَِي ۤ حَتىْٰ ْ ْْتبَ غِي  يحُِبُّ اٰللَّْ ْ ن 

٩ْال مُق سِطِي نَْْ

Terjemahnya: 
“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)86 

Ayat tersebut menyebut kata fa’ashlihu bainahuma sebanyak dua kali, 

fa’ashlihu merupakan bentuk kata perintah (amar) dari akar kata ishlâh. Dalam 

kaidah ushul fikih dinyatakan al-ashlu fil-amri lil-wujûb87 (kandungan hukum 

pokok dalam redaksi perintah adalah wajib), artinya melaksanakan usaha 

perdamaian antara pihak yang saling berperang wajib hukumnya. Meskipun ayat 

ini secara khusus membicarakan penyelesaian masalah pemberontakan suatu 

kelompok yang dalam istilah hukum Islam disebut Bughat, akan tetapi ketentun 

ini berlaku umum sebagaimana kaidah fikih “al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafdzi la bi 

khushûsh as-sabab” (mengambil keumuman lafadzh bukan mengambil kehususan 

sebab munculnya lafazh tersebut).88 Ayat yang bersifat khusus tersebut 

dikukuhkan dengan ayat yang lain yang bersifat umum dalam QS al-Hujurat/49: 

10 berikut ini: 

نَْْ حَمُو  ْترُ  ْوَات قوُاْاٰللَّْلعَلَ كُم  اْبَي نَْاخََوَي كُم  لِحُو  وَةٌْفَاصَ  نَْاخِ  مِنوُ  ١٠ْْࣖاِن مَاْال مُؤ 

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

 

86Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Syāmil Qur’an, 2012), h. 516. 

87Abu Ishaq al-Sirazi, Syarh al-Luma’, Juz I (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), h. 
206; dikutip dalam Ahmed Shoim El Amin, “Konsep Mediasi dalam Islam”, Al-Munqidz 2, no. 7 
(2013): h. 5.    

88Tajuddin al-Subuki, al-Asybah wan-Nadzha’ir, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1991), h. 136; dikutip dalam Ahmed Shoim El Amin, “Konsep Mediasi dalam Islam”, Al-Munqidz 
2, no. 7 (2013): h. 5.    
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damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat: 10).89   

Ayat tersebut menegaskan secara umum tentang kewajiban ishlâh atau 

memediasi para pihak yang bersengketa. 

2) Hadis 

صَله   ِ اللَّه رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أبَِي  وَسَلهمَ:عَنْ  عَلَيْهِ   ُ اللَّه بَيْنَ    ى  جَائزٌِ  لْحُ  الصُّ

مَ حَلََلًَّ   90) ابْنُ حِبهانرَوَاهُ (الْمُسْلِمِينَ إلَِّه صُلْحًا أحََله حَرَامًا أوَْ حَره

Artinya:  
“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, Perdamaian itu 
baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan 
perkara haram dan mengharamkan perkara halal” (HR. Ibnu Hibbân). 

Tahkîm adalah salah satu bentuk perdamaian melalui musyawarah yang di 

tengahi oleh seorang hakam. Hadis tersebut masih bersifat umum, mencakup 

perdamaian dalam bentuk akad perjanjian damai tanpa melibatkan hakam atau 

mediator (shulh) maupun perdamaian dengan menggunakan peran pihak ketiga 

sebagai penengah (tahkîm). 

Selain daripada hadis qauli tersebut, maka hal ini pernah di praktekkan 

oleh sahabat berikut ini, yaitu ketika Sahabat Umar bin Khattab ra. berselisih 

dengan Sahabat Ubay bin Ka’ab ra, mereka berdua meminta keputusan hukum 

pada Sahabat Zaid bin Tsabit ra.91 pada peristiwa itu, maka bisa diambil 

kesimpulan bahwa proses mediasi pada zaman Rasulullah saw sudah diakui 

keberadaannya. 

b. Landasan Yuridis Normatif dalam Peraturan Hukum di Indonesia 

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi dalam pengadilan di 

 

89Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Syāmil Qur’an, 2012), h. 516. 

90Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban 
bi Tartibi Ibnu Bilban Juz XI, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), h. 488. 

91Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Juz XVI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 
325; dikutip dalam Ahmed Shoim El Amin, “Konsep Mediasi dalam Islam”, Al-Munqidz 2, no. 7 
(2013): h. 5. 
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Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 130 HIR (Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), 

atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 

1927:227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 

1874:52).  

2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS). 

3) SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian 

dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.  

4) PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

5) PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 

6) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa landasan hukum mediasi di 

Indonesia sudah cukup banyak baik dalam hukum Islam maupun hukum positif 

untuk diterapkan dalam pengadilan, khususnya Pengadilan Agama.  

4. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

PERMA No. 1 tahun 2016 merupakan prosedur yang digunakan untuk 

melakukan mediasi dalam pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan 

agama. Pada awalnya mediasi diatur dalam  pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg 

atau pasal 31 Rv.92 Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hakim atau majelis 

hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa mereka diputuskan, 

setelah itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama 

yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuklah hakim sebagai 
 

92Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional 
(Jakarta: Kencana 2009), h. 286. 
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mediator.  

Kemudian pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 

Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Akan tetapi 

PERMA tersebut dirasa belum juga optimal karena bersifat formalitas saja karena 

mediasi hanya sebuah kewajiban saja dan tidak ada implikasi hukumnya serta 

terbatas pada pengadilan tingkat pertama saja sehingga Mahkamah Agung 

memperbaharui PERMA tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 

2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, namun dalam perjalannanya 

PERMA No. 1 Tahun 2008 masih belum efektif untuk menekan tingginya perkara 

yang masuk ke dalam proses litigasi di pengadilan, olehnya itu Mahkamah Agung 

pada tanggal 03 Februari 2016 mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

prosedur mediasi di pengadilan. 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan 

berisikan hal-hal sebagai berikut:93  

a. BAB I memuat tentang ketentuan umum yang terdiri dari satu pasal dan 

berisikan tentang penjelasan-penjelasan umum yang terkait tentang PERMA 

tersebut.  

b. BAB II memuat tentang pedoman mediasi di pengadilan yang terdiri dari 11 

pasal dan berisikan tentang ruang lingkup mediasi, jenis perkara wajib 

menempuh mediasi, sifat proses mediasi, kewajban menghadiri mediasi, 

iktikad baik menempuh mediasi, biaya mediasi, tempat penyelenggaraan 

mediasi, dan tata kelola mediasi di pengadilan.  

c. BAB III memuat tentang mediator yang terdiri dari 4 pasal dan berisikan 

tentang sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga, tahapan tugas mediator, 

dan pedoman perilaku mediator.  
 

93Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
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d. BAB IV memuat tentang tahapan pramediasi yang terdiri dari 7 pasal dan 

berisikan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa 

hukum, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, 

pemanggilan para pihak, dan akibat hukum pihak tidak beriktikad baik.  

e. BAB V memuat tentang tahapan proses mediasi yang terdiri dari 9 pasal yang 

berisikan tentang penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses 

mediasi, ruang lingkup materi pertemuan mediasi, keterlibatan ahli dan tokoh 

masyarakat, mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian 

sebagian, dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.  

f. BAB VI memuat tentang perdamaian sukarela yang terdiri dari 2 pasal yang 

berisikan tentang perdamian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, dan 

perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau 

peninjauan kembali.  

g. BAB VII memuat tentang keterpisahan mediasi dari litigasi yang terdiri dari 1 

pasal.  

h. BAB VIII memuat tentang perdamaian di luar pengadilan yang terdiri dari 2 

pasal. 

i. BAB IX memuat tentang ketentuan penutup yang terdiri dari 2 pasal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PERMA No. 1 Tahun 2016 terdiri 

dari IX BAB dan 39 pasal yang digunakan dalam prosedur mediasi di pengadilan. 

5. Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2008  

Ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 

Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Jangka Waktu Mediasi  

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 13 dijelaskan bahwa proses 

mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator 

dipilih para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, kemudian dapat 

diperpanjang paling lama 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak.94 Adapun 

dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 24 dijelaskan bahwa proses mediasi 

berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Majelis Hakim 

mengeluarkan penetapan untuk melakukan mediasi. Kemudian atas kesepakatan 

kedua belah pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga 

puluh) hari.95 Jadi waktu mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 lebih lama 

disbanding dengan  PERMA No. 1 Tahun 2008.   

b. Kewajiban Para Pihak untuk Menghadiri Mediasi secara Langsung  

PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3, menjelaskan bahwa hakim 

melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak 

untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.96 Jadi pada PERMA 

No. 1 Tahun 2008 ini baru hanya sebatas dorongan, himbauan, anjuran saja. 

Adapun pada PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 6 menyebutkan bahwa para pihak 

wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa 

didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali ada alasan sah yang meliputi kondisi 

kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan 

surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, 

kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas Negara, tuntutan 

profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.97 Kewajiban kehadiran para 

 

94Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2008, pasal 13, ayat (3) dan (4). 

95Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 24, ayat (2) dan (3). 

96Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2008, pasal 7, ayat (3).  

97Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 6, ayat (1), (3) dan (4). 
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pihak ini nantinya ada kaitannya dengan pasal iktikad baik. 

c. Iktikad Baik  

Pengaturan perihal iktikad baik dimaksudkan agar mediasi dapat 

dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi dan memegang teguh sikap 

kejujuran untuk menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-

undangan yang berlaku, kesepakatan antar pihak, serta pihak ketiga. 

PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 12 menyebutkan para pihak wajib 

menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.98 Namun PERMA No. 1 Tahun 

2008 ini belum menjelaskan hal iktikad baik secara rinci dan tegas terkait 

bagaimana rumusan iktikad baik para pihak, perbuatan apa saja dari para pihak 

yang bisa dikatakan tidak beriktikad baik, apa akibat hukum dari pihak yang tidak 

beriktikad baik dan sebagainya.  

Sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengembangkan aspek 

pengertian dari konsep iktikad baik dengan lebih rinci dan jelas, yaitu bahwa 

kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad 

baik dalam mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 7 menyebutkan, salah satu 

pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad 

baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:  

1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam 

pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.  

2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada 

pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali 

berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. 

3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan 

mediasi tanpa alasan sah.  

 

98Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2008, pasal 12, ayat (1). 
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4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak 

menanggapi resume perkara pihak lain.  

5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah 

disepakati tanpa alasan sah.99 

Urgensi pengajuan resume perkara adalah supaya masing-masing pihak 

bisa mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator, dengan adanya resume akan 

memudahkan mencari formula penyelesaian karena dari resume yang diajukan 

masing-masing pihak akan bisa diketahui pokok sengketanya, sehingga mediator 

bisa mengarahkan para pihak untuk dialog dalam sesi mediasi ke arah yang 

konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.  

d. Akibat Hukum Jika Para Pihak Tidak Berkitikad Baik 

Akibat hukum jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi adalah 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini 

ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 22, bahwa penggugat yang 

dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya 

mediasi.100 Adapun akibat hukum jika tergugat tidak beriktikad baik adalah 

Majelis Hakim akan membuat penetapan yang menyatakan tergugat tidak 

beriktikad baik dan menghukum tergugat membayar biaya mediasi.101 Sedangkan 

dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh 

mediator, maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatannya tidak dapat diterima 

tanpa penghukuman biaya mediasi.102 Jadi, sikap tidak beriktikad baik yang 

dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak mempunyai akibat hukum bagi 

sengketa yang sedang dimediasi.     

 

99Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 7, ayat (2). 

100Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 22, ayat (1) dan (2). 

101Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 23, ayat (1) dan (3). 

102Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 23, ayat (8).  
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e. Adanya Kesepakatan Sebagian Pihak yang Terlibat dalam Sengketa atau 

Kesepakatan Sebagian Objek Sengketanya  

PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa apabila hanya sebagian 

pihak yang bersepakat atau tidak hadir dalam mediasi, maka mediasi dianggap 

gagal. Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa 

kesepakatan sebagian pihak tetap diakui baik sebagian pihaknya atau sebagian 

objek sengketanya.103  

f. Pengecualian Perkara yang Dimediasikan Lebih Luas dari PERMA 

sebelumnya 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 dijelaskan tentang sengketa 

yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yaitu sengketa 

yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, 

keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Informasi, permohonan 

pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, dan 

penyelesaian perselisihan partai politik.104  Sedangkan dalam PERMA No. 1 

Tahun 2008 dijelaskan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban 

penyelesaian melalui mediasi hanya sengketa yang diselesaikan melalui 

pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha dan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen.105 Jadi, pada PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur lebih 

luas dibanding dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. 

g. Pertemuan Mediasi dengan Menggunakan Media Elektronik 

PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur pertemuan mediasi melalui 
 

103Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 29, 30, dan 31. 

104Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 4, ayat (2). 

105Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2008, pasal 4.  
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media elektronik berupa alat komunikasi audio visual jarak jauh sehingga para 

pihak bisa berinteraksi dan berpartisipasi secara langsung karena masing-masing 

bisa saling melihat dan mendengar secara langsung melalui media tersebut.106 

Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh tersebut 

dianggap sebagai kehadiran langsung.107 Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 

2008 hal tersebut belum diatur.  

h. Boleh Memilih Lebih dari Seorang Mediator 

Pelaksanaan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya boleh 

dilakukan oleh seorang mediator yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. 

Sedangkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 memberi keleluasaan kepada para 

pihak untuk memilih mediator lebih dari satu seperti yang tercantum dalam pasal 

19 ayat 1. 

6. Tahapan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

a. Tahapan Pra Mediasi 

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan menjelaskan bahwa pada tahapan pra mediasi ini merupakan 

kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir 

pada hari sidang pertama untuk menempuh mediasi.108 Jika pada sidang pertama, 

salah satu pihak tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai 

dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap 

diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut. 

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada 

 

106Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 5, ayat (3). 

107Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 6, ayat (2). 

108Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (1). 



63 
 

para pihak,109 yang meliputi:110  

1) Pengertian dan manfaat mediasi.  

2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi 

berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses 

mediasi. 

3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan 

bukan pegawai pengadilan. 

4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian 

atau pencabutan gugatan.  

5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. 

Formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak 

memuat pernyataan bahwa para pihak sudah memperoleh penjelasan prosedur 

mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik 

prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.111  

Bagi Kuasa Hukum/Pengacara yang mendampingi para pihak, wajib 

membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses 

mediasi.112 Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak wajib berpartisipasi 

dalam proses mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan 

dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.113  

Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator 

di Pengadilan.114 Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator 

 

109Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (6). 

110Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (7). 

111Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (8). 

112Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 18, ayat (1). 

113Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 18, ayat (4). 

114Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 19, ayat (1). 
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yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan 

pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.115 Untuk memudahkan 

para pihak memilih mediator, pencatatan nama mediator pada daftar mediator 

dengan memuat identitas, foto, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau 

pengalaman mediator.116 Selain daftar mediator nonhakim bersertifikat, Ketua 

Pengadilan juga menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat 

maupun tidak bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan 

menempatkan nama hakim tersebut ke dalam daftar mediator.117 Ketua Pengadilan 

sekurang-kurangnya satu tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator 

tersebut. 

Para pihak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di 

Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim 

pemeriksa.118 Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang 

dikehendaki secara bersama-sama, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk 

mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, jika tidak ada 

mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat maka Ketua Majelis 

menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator 

dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.119 Selanjutnya Ketua Majelis 

Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk 

melakukan mediasi dan menunjuk mediator.120 Kemudian hakim pemeriksa 

perkara wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para 

 

115Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (4). 

116Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/KMA/SK/VI/2016 
Tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan, pasal 11, ayat (1). 

117Mahkamah Agung, KMA Nomor 180/KMA/SK/VI/2016, pasal 11 ayat (2). 

118Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 20, ayat (1). 

119Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 20, ayat (4). 

120Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 20, ayat (5). 
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pihak untuk menempuh mediasi.121 Setelah menerima penetapan penunjukan 

sebagai mediator, seorang mediator kemudian menentukan hari dan tanggal 

pertemuan mediasi.122  

b. Tahapan Proses Mediasi 

Tahapan proses mediasi dimulai dengan penyerahan resume perkara 

kepada pihak lain dan mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat 

oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.123 Proses 

mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan 

perintah melakukan mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 

hari atas dasar kesepakatan para pihak.124  

Ruang lingkup materi perundingan dalam pertemuan mediasi tidak 

terbatas pada posita dan petitum gugatan saja.125 Atas persetujuan para pihak, 

mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat. Tentang kekuatan 

mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau 

tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus terlebih dahulu mencapai 

kesepakatan.126  

Dalam tahapan proses mediasi ini terdapat beberapa macam hasil mediasi, 

yaitu:  

1) Mediasi yang Berhasil Mencapai Kesepakatan  

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 27 menjelaskan bahwa jika mediasi 

berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib 

 

121Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 20, ayat (7) 

122Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 21, ayat (1). 

123Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (7). 

124Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 24. 

125Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, ayat (1). 

126Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 26. 
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merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator.127 Mediator wajib memastikan 

kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, 

atau tidak dapat dilaksanakan.128 Terhadap kesepakatan perdamaian itu, para 

pihak dapat memilih untuk dikuatkan dalam akta perdamaian atau mencabut 

gugatan. 

2) Mediasi yang Berhasil Mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian 

Konsep perdamaian pada umumnya bersifat menyelesaikan sengketa 

secara menyeluruh. Akta perdamaian memuat klausul perdamaian yang 

menyelesaikan substansi sengketa. Dengan menandatangani akta perdamaian 

berarti sengketa telah selesai dan persidangan tidak perlu dilanjutkan pada tahap 

litigasi. Namun dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini terdapat konsep baru 

mengenai kesepakatan perdamaian yaitu kesepakatan perdamaian sebagian.  

Kesepakatan perdamaian sebagian ada dua macam yaitu kesepakatan 

antara penggugat dan sebagian tergugat, dan kesepakatan atas sebagian dari 

seluruh objek perkara atau tuntutan hukum. Dalam hal suatu sengketa terdiri dari 

penggugat dan beberapa tergugat, jika proses mediasi mencapai kesepakatan 

antara penggugat dan sebagian tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan 

tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai 

pihak lawan.129  

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 30 menjelaskan dalam hal para pihak 

mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan 

hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut 
 

127Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 27, ayat (1). 

128Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 21, ayat (2). 

129Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 29, ayat (1). 



67 
 

kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator.130  

3) Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat dilaksanakan  

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 32 menjelaskan bahwa mediasi 

dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal:  

a) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya.  

b) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.  

Sedangkan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dalam hal sebagai 

berikut:131  

a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan 

dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam surat 

gugatan, atau diikutsertakan dalam surat gugatan tapi tidak pernah hadir dalam 

persidangan, atau diikutsertakan dalam surat gugatan serta menghadiri 

persidangan tapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. 

b) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah 

dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak 

berperkara kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak  tersebut 

telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi di 

tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk 

mengambil keputusan dalam proses mediasi.  

c) Para pihak tidak beriktikad baik. 

Berdasrkan hal tersebut, maka tahapan mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 

2016 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses 

mediasi. 

 

130Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 30, ayat (1). 

131Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 32, ayat (2). 
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D. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum 

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum 

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang diambil dari bahasa Inggris 

yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan 

baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan 

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.132 

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah 

maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak 

hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang 

sama dihadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam realitanya 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, 

sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang 

bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatur yang 

tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari 

undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisi tentang hal itu, 

biasa disebut teori efektivitas hukum.133 

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, 

yaitu effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit 

van de juridische theorie, bahasa Jerman wirksamkeit der rechtlichen theorie.134 

Berdasarkan penjelasan tersebut, ada tiga suku kata yang terkandung 
 

132Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284. 

133Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 301. 

134Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, h. 301. 
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dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, 

yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku (tentang undang-

ungang atau peraturan). Sedangkan keefektifan berarti keadaan berpengaruh, hal 

berkesan, keberhasilan (usaha, tidakan), dan hal mulai berlakunya (undang-

undang atau peraturan).135 Olehnya itu, menurut Salim HS teori efektivitas hukum 

adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.136 

2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli Hukum 

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti 

Lawrence M. Friedman, Hans Kelsen, Soerjono Soekanto, dan Achmad Ali. 

Pertama, menurut Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga unsur 

utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya 

hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:  

a. Struktur Hukum (Legal Structure), berkaitan dengan bentuk atau format yang 

mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan 

hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, 

kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan 

atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. 

b. Substansi Hukum (Legal Subtance), mencakup berbagai aturan formal, aturan 

yang hidup dalam masyarakat (the living law) dan berbagai produk yang 

timbul akibat penerapan hukum.  

c. Budaya Hukum (Legal Culture), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai 

 

135Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 219. 

136Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, h. 354. 
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terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada 

umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif 

kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.137 Budaya hukum seperti 

yang dilukiskan oleh Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan 

sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang 

menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak 

saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks 

dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya 

sendiri dan struktur ini bertahan karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, 

budaya, tradisi, dan norma informal. Dalam masyarakat yang dinamis, sistem 

hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.138  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dismpulkan bahwa menurut 

Lawrence M Friedman ada tiga hal yang memepengaruhi efektif atau tidaknya 

suatu hukum. 

Kedua, Hans Kelsen dalam teorinya tentang validitas dan efektivitas 

hukum menjelaskan bahwa agar hukum dapat menjadi valid, hukum tersebut 

haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar 

dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah 

merupakan hukum valid dan legitimate. Namun demikian, suatu kaidah hukum 

yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah yang efektif. Dalam hal ini, 

validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya 

(das sollen), sedangkan efektivitas suatu norma merupakan sesuatu dalam 

kenyataan (das sein).  

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur 

 

137Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, h. 306. 

138Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif 
(Bandung: ALUMNI, 2012), h. 99. 
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validitas dan efektivitas dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku 

secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu 

kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum 

tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi 

sebaliknya adalah benar juga bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak bagi 

sebuah kaidah hukum yang valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, 

haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat 

diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.139  

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan harus dalam keadaan valid 

terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif atau 

tidak. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid 

tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat 

secara meluas dan atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut 

menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifatnya dari aturan yang 

valid menjadi aturan yang tidak valid, sehingga berdampak pada efektif atau 

tidaknya aturan tersebut. 

Ketiga, menurut Soerjano Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) 

faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya 

itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi 

dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan 

hukum. Adapun kelima faktor tersebut yaitu faktor hukum, penegakan hukum, 

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan 

kebudayaan:140 

 

139Hans Kelsen, Pure Theory of Law, terj. Fuady Munir, Teori-teori Besar Grand Theory 
dalam Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116-117. 

140Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), h. 110-112. 



72 
 

a. Faktor Hukum  

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Suatu 

peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara 

yuridis, sosiologis, dan fisolofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah 

peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses 

yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke 

bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana 

peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum 

tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara fisolofis 

apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai 

positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur 

keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum 

yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.  

b. Faktor Penegakan Hukum 

Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen yang 

secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, 

adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan 

usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, 

pengacara dan lain-lain.  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum 

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa 

sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, 

penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perananya. Sarana atau 

fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, 
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organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 

sebagainya.  

d. Faktor Masyarakat  

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum 

adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan 

penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran 

hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan 

hukum. 

e. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan prakasa di dalam pergaulan hidup. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka soerjono soekanto melihat pada 

lima faktor untuk mengukur efektif atau tidaknya penerapan suatu hukum dalam 

masyarakat.   

Keempat, menurut Achmad Ali, jika yang akan dikaji adalah efektivitas 

perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu 

perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai 

berikut:141  

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 

masyarakatnya.  

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

 

141Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta. Penerbit 
Kencana 2009), h. 378. 
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dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 

diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang 

sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik 

di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 

penegakan perundang-undangan tersebut.142 

Berdasarkan pendapat dari keempat para ahli hukum tersebut tentang 

efektivitas hukum, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat faktor 

yang digunakan dalam menilai efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Makassar yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor 

sarana, dan faktor budaya hukum dengan menggunakan 5 indikator yaitu 

prosedur, waktu, jumlah mediator, keahlian mrdiator, dan keberhasilan mediasi. 

 

 

 

 

 

 

 

142Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), h. 379. 
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E. Kerangka Konseptual 

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar 

 

 

 

 
 

 

 

Pengadilan Agama Makassar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field reseach) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. Proses pemaknaan (persefektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Kajian teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta di lapangan. Selain itu kajian teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif lebih sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting).1 Jadi, dalam penelitian ini, menggunakan jenis 

penelitian lapangan dengan sifat kualitatif.  

2. Lokasi Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian lapangan, peneliti telah mengadakan 

penelitian terlebih dahulu dengan menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti. 

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Pengadilan Agama Makassar, 

yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan 

Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif yuridis (statute approach), yaitu dengan cara mengkaji 

 

1Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 
Alfabeta, 2009), h. 8. 



77 
 

PERMA No. 1 Tahun 2016 dan peraturan lain yang berhubungan dengan mediasi 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Makassar.  

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber 

data tersebut.2 Menurut S. Nasution, data primer adalah  data yang dapat diperoleh 

langsung dari tempat penelitian.3 Dalam penelitian ini data primernya adalah data 

yang bersumber dari dokumen dan hasil penelitian tentang efektifitas mediasi 

dalam sengketa ekonomi syariah, yaitu berasal dari PERMA No. 1 Tahun 2016 

dan dokumen lain yang dianggap penting adalah yang bersumber dari pihak 

Pengadilan Agama Makassar yang berupa putusan-putusan perkara sengketa 

ekonomi syariah. Selain itu, data primer lain diperlukan sumber data dengan cara 

menentukan informan yang dianggap paling memahami masalah yang diteliti. 

Informan atau sumber data penelitian adalah para mediator dan hakim yang 

bertugas di Pengadilan Agama Makassar yang menangani sengketa ekonomi 

syariah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh 

tidak dari sumber primer.4 data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa jurnal, tesis, buku-

buku, kamus hukum, dan lain-lain. 
 

2Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 

3Hendra Kurniawan, “Dampak Hari Besar Islam (Mauled Nabi) Terhadap Tingkat 
Pendapatan Pengusaha Kue di Pasar Banyuanyar Kec. Probolinggo Jawa Timur”, Tesis (Jawa 
Timur: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim), h. 34. 

4Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang tepat, maka diperlukan pula suatu 

teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi   

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi 

dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam 

penelitian ini, yang diobservasi adalah bagaimana proses mediasi yang dilakukan 

oleh para mediator dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Makassar.   

2. Teknik Wawancara   

Sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif adalah informan 

yang diposisikan sebagai narasumber, sehingga untuk mengumpulkan informasi 

dari sumber data diperlukan wawancara. Esteberg yang dikutip oleh Sugiono 

menerangkan bahwa wawancara dibedakan dalam tiga bentuk yaitu wawancara 

terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang disusun secara terperinci mengenai 

hal-hal yang ingin ditanyakan), wawancara semiterstruktur (dalam pelaksanaan 

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur), dan tidak 

terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang digunakan tidak tersusun secara 

sistematis, tapi hanya menurut pokok-pokok pikiran yang ditanyakan).5 Adapun 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, 

agar peneliti lebih bebas menayakan hal-hal berhubungan dengan penelitian ini.  

 

 

 

5Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D, h. 319-320. 
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3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-

data yang tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi adalah menghimpun, memilih-milih dokumen sesuai dengan 

tujuan penelitian, mencatat dan menguraikan, menafsirkan buku-buku, arsip dan 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.6 Adapun teknik dokumentasi dalam 

penelitian ini yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian 

ini, termasuk data-data yang ada di Pengadilan Agama Makassar baik berupa 

putusan maupun dalam bentuk foto. 

E. Instrumen Peneltian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.7  Instrumen yang diartikan sebagai 

alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya 

angket (quistinner), daftar cocok (checklist), atau pedoman wawancara (interviw 

quide), lembar pengamatan atau panduan pengamatan (observation sheet atau 

observation schedule), soal test yang kadang-kadang hanya disebut dengan tes 

saja, inventori (inventory), skala (scala), dan lain sebagainya, serta kajian pustaka 

(Library Research) yaitu mengumpulkan data-data dari buku referensi lain yang 

menunjang penelitian ini. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pedoman 

wawancara, yang dimaksud adalah berupa alat panduan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan untuk menginterview informan yang sudah ditentukan 

 

6A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodelogi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 
Media Center, 2003), h. 106. 

7Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D, h. 148. 
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untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Instrumen lain yang peneliti 

gunakan dalam menunjang penelitian ini adalah berupa sebuah alat kamera yang 

peneliti gunakan untuk mengambil dokumentasi berupa gambar-gambar ketika 

peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Makassar, dan peneliti juga 

melakukan kajian pustaka yaitu peneliti mengumpulkan buku-buku referensi yang 

juga dijadikan instrumen dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan 

keterangan-keterangan atau data yang diperoleh, agar data tersebut dapat 

dipahami bukan saja oleh orang yang mengumpulkan data tapi juga oleh orang 

lain yang membacanya. Untuk mengolah data hasil penelitian, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan 

secara berkesinambungan, yaitu reduksi data menyangkut efektivitas mediasi di 

Pengadilan Agama Makassar dalam sengketa ekonomi syariah.  

2. Penyajian Data 

Tahap ini dilakukan untuk menyajikan data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam 

penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil dari data-data yang telah 

ditemukan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang 

objektif.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah tahap reduksi data dan penyajian data dilakukan, maka peneliti 

mengambil kesimpulan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Dari 
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pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa ketiga tahapan yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan teruji kebenarannya 

sangatlah berkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Hal ini juga terkait dalam 

proses penyimpulan hasil akhir yang diteliti. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Agar dapat menguji keabsahan data guna mengukur validasi hasil 

penelitian ini, maka dilakukan dengan trigulasi. Trigulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga 

dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan 

berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas mediasi dalam 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya 

mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai 

permasalahan penelitian ini.  

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan satu sama lain, 

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang 

diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap 

signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat 

dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 

sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu 

itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja 

untuk mengankat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 

masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-

hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 

termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan 

dengan perkara nikah. 

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 

Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal 

ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.  Sholeh adalah Qadhi 

terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu 

berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna 

menunjang kelancaran  pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman 

pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.1 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 

1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 

 

1“Sejarah Pengadilan Agama Makassar”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. 
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (20 Oktober 
2020). 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 

dengan wilayah Makassar. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 

menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 

kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor 

dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di 

Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi 

gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah” adapun wilayah yurisdiksinya dan keadaan gedungnya 

seperti diuraikan pada penjelasan berikut: 

a. Wilayah Yurisdiksi 

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar adalah sebgai 

berikut: 

1) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 

2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 

(Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima 

Belas) Kecamatan.2 

 

 

2“Sejarah Pengadilan Agama Makassar”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. 
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (20 Oktober 
2020). 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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b. Keadaan Gedung 

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 

Agama Klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak 

enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 

m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan 

perkembangan zaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan 

memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil 

mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 

prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan 

Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru 

yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas 

lahan (Tanah) 2.297 M2dan Luas Bangunan 1.887,5 M2.3 

c. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa 

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

dengan wilayah yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai 

(SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan 

susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf 

Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. Hakim 

Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid 

Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng 

Mannu.  

Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang 

pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena 

berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah 

 

3“Sejarah Pengadilan Agama Makassar”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. 
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (20 Oktober 
2020). 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya 

jumlah volume perkara.  

Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar 

berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa:4 

No. Nama Ketua Periode 
1. K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 
2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964 
3. K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976 
4. K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986 
5. Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996 
6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Tahun 1996 s/d Tahun 1998 
7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Tahun 1998 s/d Tahun 2004 
8. Drs. H. M. Tahir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2005 
9. Drs. Anwar Rahmad, M.H. Tahun 2005 s/d Tahun 2008 
10. Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010 
11. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Tahun 2010 s/d Tahun 2013 
12. Drs. H. Usman S,SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014 
13. Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016 
14. Drs. H. Damsir, SH.,MH. Tahun 2016 s/d Tahun 2019 
14. Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. Tahun 2019 s/d Tahun 2020 
15 Drs. H. Muhadin, SH., MH. Tahun 2020 s/d Sekarang 

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut, maka pimpinan ketua di 

Pengadilan Agama Makassar sejak tahun 1960 sampai saat ini, telah berganti 

sebanyak 15 kali ketua Pengadilan Agama Makassar.  

2. Visi Misi Pengadilan Agama Makassar 

Visi Pengadilan Agama Makassar adalah Terwujudnya Pengadilan Agama 

Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan 

keadilan menuju supremasi hukum.5  

 

4“Sejarah Pengadilan Agama Makassar”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. 
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (20 Oktober 
2020). 

5“Visi dan Misi PA Makassar”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. https://pa-
makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (20 Oktober 2020). 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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Sedangkan Misi Pengadilan Agama Makassar adalah: 

a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 

b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.6 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar 

Pengadilan Agama Makassar 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:7 

a. Perkawinan 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: Izin beristri 

lebih dari seorang, 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, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, 

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Pembatalan perkawinan, 

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, Perceraian karena talak, 

Gugatan perceraian, Penyelesaian harta bersama, Penguasaan anak-anak, Ibu 

dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang 

seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya, Penentuan kewajiban 

memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu 

 

6“Visi dan Misi PA Makassar”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. https://pa-
makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (20 Oktober 2020). 

7“Tugas dan Fungsi”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. https://pa-
makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi (20 Oktober 2020). 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi%20(20
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi%20(20
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kewajiban bagi bekas istri, Putusan tentang sah tidaknya seorang anak, Putusan 

tentang pencabutan kekuasaan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan 

orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali 

dicabut, Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, Pembebanan 

kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasaannya, 

Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 

hukum Islam, Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 

terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 

b. Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris 

c. Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 

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

meninggal dunia.  

d. Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
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e. Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (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. 

f. Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 

dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

g. Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

h. Sedekah 

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. 

i. 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. 
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Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Makassar juga 

mempunyai fungsi, yang meliputi:8  

a. 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).  

b. Fungsi Pembinaan,  

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, 

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 

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

c. 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).  

d. Fungsi Nasehat 

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) 

Undang-undang nomor 3 tahun 2006).  

 

 
 

8“Tugas dan Fungsi”, Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. https://pa-
makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi (20 Oktober 2020). 

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi%20(20
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi%20(20
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e. Fungsi Administratif 

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 

administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: 

KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

f. 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 era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar 

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Makassar dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah sama seperti mediasi dalam penyelesaian 

perkara lain yang ada di Pengadilan Agama Makassar, yaitu mengacu pada 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata 

Kelola Mediasi di Pengadilan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu 

Nurhaniah9 dan bapak Muh. Yunus10 selaku hakim mediator di Pengadilan Agama 

Makassar yang menyatakan bahwa aturan mediasi yang digunakan dalam 

melaksanakan mediasi yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan dan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi 

 

9Nurhaniah, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020. 

10Muhammad Yunus, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020. 
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di Pengadilan. Dalam hal ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 membahas tentang 

prosedur mediasi sebagai suatu tahapan hukum acara perdata pada pengadilan, 

sedangkan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 membahas tentang administrasi 

mediator dalam melaksanakan mediasi di pengadilan. 

Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Makassar memiliki dua tahapan, yaitu: 

1. Tahapan Pramediasi 

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan menjelaskan bahwa pada tahapan pramediasi ini merupakan kewajiban 

hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir pada hari 

sidang pertama untuk menempuh mediasi.11 Jika pada sidang pertama, salah satu 

pihak tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan 

praktik hukum acara.12 Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap 

diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun 

tidak seluruh pihak hadir.13 Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nadirah Basir14 

yang menyatakan bahwa ketika pada sidang pertama sengketa ekonomi syariah, 

maka ketua majelis hakim meminta kepada para pihak untuk melaksanakan 

mediasi terlebih dahulu dengan menggunakan mediator.    

Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan 

bahwa hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para 

pihak yang sudah terdapat dalam formulir penjelasan hakim ketua majelis tentang 

mediasi pada KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016,15 yang meliputi pengertian dan 
 

11Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (1). 

12Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 17, ayat (3). 

13Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 17, ayat (4). 

14Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020.  

15Lampiran I-01, KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016.    
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manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan 

mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses 

mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan 

bukan pegawai pengadilan, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian 

melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan kewajiban para pihak 

untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.16 Hal ini juga disampaikan 

oleh Ibu Nadirah Basir yang menjelaskan bahwa dalam tahapan pramediasi, ketua 

majelis sengketa ekonomi syariah menjelaskan kepada pihak yang berperkara 

tentang prosedur mediasi yang akan dilaksanakan.17 Penjelasan ini penting 

menurut penulis karena dari penjelasan ini para pihak mengetahui prosedur dan 

konsekuensi ketika tidak mengikuti mediasi dengan baik, sehingga para pihak 

serius dan tidak acuh tak acuh dalam mengikuti proses mediasi. 

Setelah hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada 

para pihak, maka menurut ibu Nadirah Basir, selanjutnya para pihak 

menandatangani formulir penjelasan mediasi18 yang sudah disiapkan oleh majelis 

hakim pemeriksa perkara dengan memuat pernyataan bahwa para pihak sudah 

memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa 

perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh 

mediasi dengan iktikad baik.19 Hal ini sejalan dengan aturan pada pasal 17 ayat 

(8) dan (9) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Hakim 

Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak 

 

16Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 17, ayat (7).  

17Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020. 

18Formulir penjelasan mediasi berada pada Lampiran I-02, KMA No. 
108/KMA/SK/VI/2016.  

19Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020. 
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yang memuat pernyataan bahwa para pihak: memperoleh penjelasan prosedur 

mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik 

prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.20 

Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani 

oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari 

Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian 

tidak terpisahkan dengan berkas perkara.21    

Bagi para pihak yang didampingi oleh Kuasa Hukum/Pengacara, maka 

Kuasa Hukum/Pengacara wajib membantu para pihak dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya dalam proses mediasi yaitu menyampaikan penjelasan Hakim 

Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para 

pihak, mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses 

mediasi, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan 

usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, membantu para pihak 

merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak 

mencapai kesepakatan dan menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban 

kuasa hukum.22 Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Syahidal yang 

menjelaskan bahwa kuasa hukum harus berperan aktif menjelaskan kepada pihak 

yang diwakili terkait seluk beluk mediasi dan ikut andil dalam memudahkan 

jalannya mediasi.23 Selain itu, menurut Muhammad Ichsan (Advokat) selain dari 

kewajiban tersebut, kuasa hukum seharusnya juga ikut andil dalam proses 

mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasehat dan sentuhan agama 

 

20Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 17, ayat (8).  

21Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 17, ayat (9). 

22Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 18, ayat (1) dan (2). 

23Syahidal, Hakim Mediator Sengeketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020. 
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kepada kliennya, agar bisa tercapai tujuan dari mediasi itu sendiri.24 Hanya saja 

yang sering terjadi adalah kuasa hukum justru yang membuat proses mediasi ini 

menjadi sulit berhasil.      

Tahapan ini juga memberikan kesempatan kepada para pihak dalam 

memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan Agama 

Makassar, menurut ibu Bannasari bahwa ketika majelis hakim pemeriksa perkara 

telah menjelaskan prosedur mediasi, maka para pihak diberi waktu untuk memilih 

mediator yang ada di dalam daftar mediator Pengadilan Agama Makassar.25 Hal 

ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 

2016 bahwa Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat 

dalam daftar mediator di pengadilan.  

Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk 

berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang 

mudah dilihat oleh khalayak umum.26 Untuk memudahkan para pihak memilih 

mediator, pencatatan nama mediator pada daftar mediator dengan memuat 

identitas, foto, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman 

mediator.27 Selain daftar mediator nonhakim bersertifikat, Ketua Pengadilan juga 

menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat maupun tidak 

bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan menempatkan nama 

hakim tersebut ke dalam daftar mediator.28 Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya 

satu tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator tersebut. Pada 

Pengadilan Agama Makassar, daftar mediator hanya dituangkan dalam SK Ketua 
 

24Muhammad Ichsan, Advokat, Wawancara Via Telpon, Maros, 22 Juli 2020. 

25Bannasari, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020. 

26Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (4). 

27Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 
2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan, pasal 11, ayat (1). 

28Keputusan KMA Nomor 180/KMA/SK/VI/2016, pasal 11 (2). 
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Pengadilan Agama Makassar. 

Para pihak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di 

Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim 

pemeriksa.29 Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang 

dikehendaki secara bersama-sama, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk 

mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, jika tidak ada 

mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat maka Ketua Majelis 

menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator 

dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.30 Selanjutnya Ketua Majelis 

Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk 

melakukan mediasi dan menunjuk mediator.31 Kemudian hakim pemeriksa 

perkara wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para 

pihak untuk menempuh mediasi.32 Setelah menerima penetapan penunjukan 

sebagai mediator, seorang mediator kemudian menentukan hari dan tanggal 

pertemuan mediasi.33  

Dalam pemilihan mediator pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Makassar, menurut ibu Nadirah Basir, walaupun para pihak sudah diberi 

kesempatan untuk memilih mediator, namun para pihak selalu memberikan 

kepada ketua majelis pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung hakim 

mediator yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Makassar.34 Olehnya itu, 

sepanjang mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar 

 

29Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 20, ayat (1). 

30Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 20, ayat (4). 

31Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 20, ayat (5). 

32Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 20, ayat (7) 

33Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (1). 

34Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020. 
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dilaksanakan, yang selalu menjadi mediator adalah hakim mediator yang telah di 

SK kan oleh ketua pengadilan, dan tidak pernah dari mediator nonhakim 

bersertifikat. Salah satu alasannya menurut ibu Bannasari adalah konsekuensi 

tambahan biaya mediator yang ditanggung oleh para pihak ketika memilih 

mediator nonhakim.35 Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari bapak Muh. 

Idris Abdir yang menyatakan bahwa para pihak ketika diberi waktu untuk memilih 

mediator, selalu kembali menyerahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara 

untuk menunjuk langsung hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama 

Makassar.36 Keadaan ini pula yang biasanya menyebabkan penumpukan perkara 

pada hakim mediator, karena terbatasnya hakim mediator yang ada pada 

Pengadilan Agama Makassar, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.     

Berdasarkan penjelasan tersebut, tahapan pramediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Makassar dimulai pada sidang pertama dengan 

agenda penjelasan oleh ketua majelis pemeriksa perkara tentang kewajiban 

menempuh mediasi kepada para pihak, menjelaskan prosedur mediasi, dan setelah 

itu penandatanganan formulir penjelasan mediasi oleh para pihak. Kemudian 

ketua mejelis hakim pemeriksa perkara memberikan kesempatan kepada para 

pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama 

Makassar, hanya saja para pihak selalu mengembalikan kepada ketua majelis 

hakim pemeriksa perkara untuk memilih dan menunjuk langsung mediator. 

Olehnya itu, tahapan pramediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama 

Makassar sudah sesuai dengan tahapan pramediasi yang dijelaskan dalam Bab IV 

Perma Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja dalam pelaksanaanya belum optimal, 

 

35Bannasari, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020. 

36M. Idris Abdir, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020. 
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dikarenakan para pihak selalu mengembalikan pemilihan mediator kepada majelis 

pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung mediator yang ada di Pengadilan 

Agama Makassar, sehingga terjadi penumpukan perkara mediasi kepada hakim 

mediator yang ada di Pengadilan Agama Makassar.  

2. Tahapan Proses Mediasi 

Tahap awal proses mediasi yaitu penyerahan resume, pada pasal 24 ayat 

(1) PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(5),37 para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan 

mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang 

memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.38 Hal ini sejalan dengan 

penjelasan bapak Syahidal yang mengatakan bahwa setelah ada penetapan sebagai 

hakim mediator, maka kami meminta kepada para pihak untuk membuat resume 

perkara dan diberikan kepada mediator dan pihak yang lain.39 Hal yang sama juga 

dijelaskan oleh ibu Nurhaniah yang mengatakan bahwa setelah ditunjuk oleh 

ketua majelis hakim pemeriksa perkara, maka kami mengadakan pertemuan 

dengan para pihak dan meminta para pihak untuk membuat resume perkara, 

kemudian diserahkan kepada mediator dan pihak yang lainnya.40 Jadi, pada 

agenda awal mediasi di Pengadilan Agama Makassar para pihak bertemu dengan 

mediator untuk membuat jadwal mediasi dan mediator meminta kepada para 

pihak untuk membuat resume perkara yang nantinya akan dibahas pada pertemuan 

mediasi selajutnya.    

 

37Penetapan Mediator 

38Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (7). 

39Syahidal, Hakim Mediator Sengeketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020.  

40Nurhaniah, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020. 
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Setelah para pihak telah menyerahkan resume perkara, maka selanjutnya 

mediator melaksanakan mediasi dengan ruang lingkup materi perundingan dalam 

pertemuan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja.41 Akan 

tetapi mediator dapat menggali lebih dalam lagi atas permasalahan para pihak, 

bahkan atas persetujuan para pihak, mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh 

masyarakat. Tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan 

dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus 

terlebih dahulu mencapai kesepakatan.42 Sedangkan pada Pengadilan Agama 

Makassar, hakim mediator belum pernah menghadirkan ahli dalam proses mediasi 

sengketa ekonomi syariah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Idris 

Abdir yang mengatakan bahwa dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, 

Pengadilan Agama Makassar belum pernah menggunakan ahli atau tokoh 

masyarakat.43 Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Syahidal yang mengatakan 

bahwa selama saya menjadi hakim mediator pada perkara sengketa ekonomi 

syariah, saya belum pernah menggunakan ahli atau tokoh masyarakat.44      

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama 

30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak.45 Namun pada praktiknya 

di Pengadilan Agama Makassar tidak demikian, menurut bapak Muhammad 

Yunus bahwa waktu yang digunkan biasanya 2 (dua) minggu, setelah itu melihat 

kondisi para pihak, apabila dirasa tidak ada titik temu diantara para pihak, maka 

mediasi langsung dihentikan dan dianggap tidak berhasil, namun apabila mediator 
 

41Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 25, ayat (1). 

42Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 26. 

43M. Idris Abdir, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020.  

44Syahidal, Hakim Mediator Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020.  

45Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 24, ayat (2) dan (3). 
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melihat ada keinginan damai dari para pihak, dan para pihak meminta waktu 

perpanjangan untuk mediasi, maka mediator melakukan perpanjangan mediasi 

selama 2 (dua) minggu dan memberitahukan hal tersebut kepada majelis hakim 

pemeriksa perkara.46 Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Idris Abdir 

yang menyatakan bahwa dalam aturan memang menjelaskan 30 (tiga puluh) hari 

dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari, namun hal tersebut merupakan batas 

maksimal, namun pada praktiknya hanya 2 (dua) minggu dan biasanya kalau ada 

perpanjangan, hanya diperpanjang 2 (dua) minggu saja.47 Jadi penggunaan waktu 

mediasi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Makassar belum maksimal sebagaimana yang atur dalam aturan PERMA 

No. 1 Tahun 2016. 

Berdasarkan tahapan proses mediasi pada Pengadilan Agama  Makassar 

dalam sengketa ekonomi syariah dimulai dengan penyerahan resume oleh para 

pihak kepada mediator dan pihak yang lain, kemudian pengaturan jadwal dan 

pelaksanaan proses mediasi dengan waktu 2 (dua) minggu dan dapat diperpanjang 

2 (dua) minggu, setelah itu mediator mengambil kesimpulan hasil mediasi dan 

menyerahkan kepada hakim majelis pemeriksa perkara. menurut penulis sudah 

sesuai dengan aturan yang terdapat pada Bab V PERMA no. 1 Tahun 2016, hanya 

saja belum optimal, dikarenakan masih ada aturan yang belum dioptimalkan yaitu 

mengenai waktu yang terlalu singkat dan belum digunakannya ahli dalam proses 

mediasi.          

 Setelah proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dan para pihak, 

maka tahap selanjutnya mediator mengambil kesimpulan dari mediasi yang 

dilaksanakan, adapun hasil mediasi yang dilaksanakan terbagi menjadi 3, yaitu:      

 

46Muhammad Yunus, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020. 

47M. Idris Abdir, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020.  
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a. Mediasi yang Berhasil Mencapai Kesepakatan  

Terhadap kesepakatan perdamaian itu, para pihak dapat memilih untuk 

dikuatkan dalam akta perdamaian atau mencabut gugatan. 

b. Mediasi yang Berhasil Mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian 

Kesepakatan perdamaian sebagian ada dua macam yaitu kesepakatan 

antara penggugat dan sebagian tergugat, dan kesepakatan atas sebagian dari 

seluruh objek perkara atau tuntutan hukum. 

c. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat dilaksanakan  

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 32 menjelaskan bahwa mediasi 

dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal Para pihak tidak 

menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

berikut perpanjangannya dan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik dengan 

alasan bahwa para pihak menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan 

dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, serta tidak menandatangani 

konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.  

Sedangkan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dalam hal sebagai 

berikut:48  

1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 

berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam 

surat gugatan, atau diikutsertakan dalam surat gugatan tapi tidak pernah 

hadir dalam persidangan, atau diikutsertakan dalam surat gugatan serta 

menghadiri persidangan tapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. 

2) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat 

pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak 

menjadi pihak berperkara kecuali pihak berperkara yang terkait dengan 

 

48Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, pasal 32, ayat (2). 
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pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari 

kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses 

mediasi.  

3) Para pihak tidak beriktikad baik dengan alasan tidak hadir setelah 

dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi 

tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak 

pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara 

patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, dan ketidakhadiran 

berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan 

sah. 

Adapun hasil mediasi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Makassar sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 yang 

berjumlah 14 perkara dapat dilihat dalam tebel berikut ini: 

Tabel 1. 

Daftar Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di PA Makassar49 

 

49“Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar.  
http://sipp.pa-makassar.go.id/ (20 Oktober 2020).   

No. Tahun Nomor Perkara 
Para Pihak 

Mediator Hasil 
Mediasi 

Penggugat Tergugat 

1. 2016 2110/Pdt.G/2016/PA.Mks Muh. Ardy Said 
Koperasi Syariah BMT 
Al-Hijrah Telkom 

  

2. 2016 2437/Pdt.G/2016/PA.Mks Muh. Ardy Said 

1. Koperasi Syariah 
BMT Al Hijrah 
Telkom an. Ketua 
H. Muh. Mansyur 

2. Direksi PT. BNI 
Cq Pt. Kantor 
Cabang Syariah 
Makassar 

3. Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara 
dan Lelang  

4. PT Balai Lelang 
Star Regional 

  

http://sipp.pa-makassar.go.id/
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Makassar 
5. Kepala Kantor 

Pertanahan 
Makassar 

6. Tamrin Selaku 
Pembeli Rumah 
Permanen 

3. 2017 0384/Pdt.G/2017/PA.Mks Muh. Ardy Said 

1. Koperasi Syariah 
BMT Al Hijrah 
Telkom, Dkk 

2. Direksi PT. BNI 
Persero Tbk, Cq Pt. 
Kantor Cabang 
Syariah Makassar 

3. Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara 
Dan Lelang 

4. PT Balai Lelang 
Star Regional 
Makassar 

5. Kepala Kantor 
Pertanahan 
Makassar 

6. Tamrin Selaku 
Pembeli Rumah 
Permanen 

Dra. 
Bannasari, 
MH 

Tidak 
Berhasil 

4. 2017 1650/Pdt.G/2017/PA.Mks 

Mukhlis Yusuf, 
ST Direktur 
Utama PT. 
Abadi Multi 
Cipta  

1. Pimpinan PT. Bank 
Tabungan Negara 
Persero Tbk Kantor 
Cabang Syariah 
Makassar. 

2. Kepala Kantor 
Pelayanan 
Kekayaan Negara 
dan Lelang 
KPKNL Parepare 

 
Drs. H. M. 
Idris Abdir 
,S.H.M.H. 
 

Tidak 
Berhasil 

5. 2018 0501/Pdt.G/2018/PA.Mks 

1. H.M. 
Yahya 
Kulasse 

2. Hj. St. 
Norma 

 

1. Pimpinan BNI 
Syariah 

2. Pimpinan Kantor 
Pelayanan 
Kekayaan Negara 
dan Lelang 
(KPKNL) 

3. Kepala Badan 
Pertanahan 
Nasional BPN 
Kota Makassar 

4. Fitri Yahya 

Drs. H. M. 
Idris Abdir 
,S.H.M.H. 

Tidak 
Berhasil 

6. 2018 2256/Pdt.G/2018/PA.Mks 
 
Hendrik Rudy 
 

1. PT. Bank Panin 
Dubai Syariah Tbk 

2. Hj.Andi 
Mindaryana 
Yunus,SH 

3. BPN RI Kantor 
Pertanahan kota 
Makasar 

4. Otoritas Jasa 
Keuangan 

Drs. 
Syahidal 

Tidak 
Berhasil 

7. 2018 2732/Pdt.G/2018/PA.Mks 
H.M. Yahya 
Kulasse dan 
keluarga 

Pimpinan Bank Negara 
Indonesia (BNI) Syariah 

Drs. H. 
Muhammad 
Yunus 

Tidak 
Berhasil 

8. 2019 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks Sitti Marwah 

1.PT. Bank BRI Syariah 
Cabang Makassar 
(Ervianto Braviaji) 
2.Kepala Kantor 
Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang 
Makassar 
(Ernanto Arisandi, SH) 

Drs. 
Syahidal 

Tidak 
Berhasil 
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Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 ada 2 (dua) 

perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Makassar, 

namun kedua perkara tersebut tanpa melalui jalur mediasi dikarenakan pada 

perkara pertama pihak penggugat mencabut gugatannya sebelum masuk ke 

persidangan, dan perkara kedua gugatannya tidak dapat diterima. Tahun 2017 ada 

2 (dua) perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dan 

keduanya dilakukan mediasi, dengan hasil mediasinya tidak berhasil. Tahun 2018, 

meningkat menjadi 3 (tiga) perkara, akan tetapi mediasi yang dilakukan terhadap 

3 (tiga) perkara tersebut masih belum berhasil. Tahun 2019 perkara sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar meningkat lebih banyak lagi, 

yaitu 7 (tujuh) perkara, 5 (lima) diantaranya dilakukan mediasi, namun 

mediasinya juga tidak berhasil, sedangkan dua sisanya tidak dilakukan mediasi 

karena perkara tersebut merupakan gugatan sederhana. Selain itu, berdasarkan 

wawancara dengan ibu Nadirah Basir selaku hakim ketua sengketa ekonomi 

syariah, beliau mengatakan bahwa selama menjadi hakim ketua yang menangani 

9. 2019 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks 
Syamsul Bachri 
Felix 

Bank BNI Syariah 
Cabang Pembantu Mikro 
Veteran Cq. Bank BNI 
Syariah Pusat Jakarta 

Drs. 
Syahidal 

Tidak 
Berhasil 

10. 2019 2323/Pdt.G/2019/PA.Mks 
 
Suharni 
 

PT Bank Nasional 
Indonesia Syariah 
Kantor Cabang Utama 
Makassar 
(Erit Hafiz, SH. CLA) 

Drs. 
Syahidal 

Tidak 
Berhasil 

11. 2019 1/Pdt.G.S/2019/PA.Mks 

PT Bank BRI 
syariah Tbk, 
Kantor Cabang 
Pembantu 
Makassar 
Tamalanrea 

1.Hasni 
2.Zainal 

  

12. 2019 2788/Pdt.G/2019/PA.Mks 

Lusiana 
Anjarsari selaku  
Legal Division 
Head PT. BTN 

Andi Safri 
Bachtiar,S.FilI., M.Fil.I  
(Visi Sallu, S.H) 

Drs. 
Syahidal 

Tidak 
Berhasil 

13. 2019 2839/Pdt.G/2019/PA.Mks 
Sandi 
Jamaluddin 

PT Bank Nasional 
Indonesia Syariah 
Kantor Cabang Utama 
Makassar 
(Erit Hafiz, SH. CLA) 

Drs. 
Syahidal 

Tidak 
Berhasil 

14. 2019 2/Pdt.G.S/2019/PA.Mks 
Adang 
Permansyah, 
KC PT BTN 

Cristhy Natalia Paila   
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sengketa ekonomi syariah, belum ada satupun sengketa ekonomi syariah yang 

berhasil dimediasi dalam prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Makassar, 

yang ada hanya damai dalam proses litigasi dengan penggugat mencabut 

gugatannya.50 Berdasarkan penjelasan pada tabel tersebut dan keterangan dari ibu 

hakim ketua sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, maka 

mediasi yang dilakukan terhadap perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Makassar tidak ada satupun yang berhasil dimediasi sebelum masuk pada 

pemeriksaan pokok perkara. 

Selain itu, Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 

menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga 

keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, 

obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah 

dan bisnis syariah. Pada tabel tersebut dapat diklasifikasikan jenis perkara 

sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Makassar sejak 

tahun 2016 – 2019 hanya 2 (dua) jenis perkara, yaitu sengketa bank syariah dan 

sengketa pembiayaan syariah dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jenis Sengketa Ekonomi Syariah yang Masuk di Pengadian Agama Makassar 

No. Tahun 
Jenis Sengketa 

Bank Syariah Pembiayaan Syariah 
1. 2016 0 2 
2. 2017 1 1 
3. 2018 3 0 
4. 2019 7 0 

Jumlah 11 3 

 

50Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020. 
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Dari data tabel tersebut, maka sengketa ekonomi syariah yang masuk ke 

Pengadilan Agama Makassar hanya 2 (dua) jenis perkara dari 11 (sebelas) jenis 

perkara sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006, dengan rincian 11 (sebelas) sengketa bank syariah dan 3 (tiga) 

sisanya sengketa pembiayaan syariah. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak 

Syahidal yang mengatakan bahwa sengketa ekonomi syariah yang dominan masuk 

ke Pengadilan Agama Makassar adalah sengketa bank syariah yaitu antara 

nasabah dengan bank syariah.51 

Selain data mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Makassar, maka peneliti juga mengambil data mediasi sengketa ekonomi syariah 

yang ada di pengadilan agama lain yang berada di wilayah Sulawesi Selatan 

sebagai data tambahan dan pembanding terkait efektif atau tidaknya mediasi 

sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Dari 23 (dua puluh tiga) 

pengadilan agama di Sulawesi Selatan, hanya 4 (empat) pengadilan agama yang 

pernah menangani sengketa ekonomi syariah dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3 

Data Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama  

di Wilayah Sulawesi Selatan52 

No. Pengadilan Agama Nomor Perkara  Mediasi Jumlah 

1. PA Maros 589/Pdt.G/2020/PA.Mrs 
Tidak 

Mediasi 
1 

2. PA Sidrap 800/Pdt.G/2019/PA.Sidrap 
Tidak 

berhasil 
1 

3. PA Sengkang 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg 
Tidak 

Berhasil 
2 

 

51Syahidal, Hakim Mediator Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020.  

52“Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama Maros, Sidrap, 
Sengkang, dan Sungguminasa (31 Januari 2021).  
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1/Pdt.G.S/2019/PA.Skg 
Tidak 

Mediasi 

4 PA Sungguminasa 

318/Pdt.G/2020/PA.Sgm 
Tidak 

Mediasi 

3 959/Pdt.G/2020/PA.Sgm 
Tidak 

Berhasil 

1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm 
 

Tidak 
Berhasil 

Jumlah Perkara 7 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa 4 (empat) 

pengadilan agama lain yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah yang 

berada diwilayah sulawesi selatan tidak ada satupun juga yang berhasil dimediasi 

oleh mediator. Olehnya itu, data tersebut menunjukkan bahwa tidak efektifnya 

mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, sebagaimana yang terjadi 

pada Pengadilan Agama Makassar.     

Olehnya itu, Berdasarkan penjelasan pada pelaksanaan mediasi sengketa 

ekonomi syariah di Pengadailan Agama Makassar, maka pelaksanaan mediasi 

dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses 

mediasi sebagaimana yang diatur dalam Bab IV dan Bab V PERMA No. 1 Tahun 

2016, hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal, dikarenakan masih 

terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang 

selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk 

menunjuk mediator, belum digunakannya ahli dalam proses mediasi, dan belum 

digunakannya waktu maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Makassar. Sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa 

ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makassar belum 

ada satupun yang berhasil dimediasi. 
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C. Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar 

Peran mediator sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya 

mediasi yang dilakukan dalam suatu perkara, olehnya itu sebelum mengetahui 

lebih jauh tentang peran mediator di Pengadilan Agama Makaassar dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka terlebih dahulu peneliti akan 

menjelaskan keadan mediator di Pengadilan Agama Makassar.  Mediator yang ada 

pada Pengadilan Agama Makassar saat ini adalah mediator yang telah ditunjuk 

oleh ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Makassar Klas IA No. W20-A1/  /HK.05/SK/III/202053 

sebagai berikut:    

Susunan Daftar Mediator 

Pengadilan Agama Makassar Klas IA Tahun 2020 

No. Nama Jabatan Hari Mediasi Keterangan 

1. Dra. Bannasari, M.H. Hakim Utama Muda Selasa dan Kamis Bersertifikat 

2. 
Drs. Muhammad 
Yunus 

Hakim Madya Utama Senin Bersertifikat 

3. Dra. Nurhaniah, M.H Hakim Madya Utama Senin dan Rabu Bersertifikat 

4. 
Prof. Dr. Andi 
Muhammad Sofyan, 
S.H., M.H., C.M. 

Non Hakim Senin dan Rabu Bersertifikat 

5. 
Andi Hakam Muslim, 
S.H., M.H., C.M.  

Non Hakim Selasa dan Kamis Bersertifikat 

Berdasarkan data tersebut, maka mediator yang ada pada Pengadilan 

Agama Makassar saat ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 mediator yang 

berasal dari Hakim dan 2 mediator yang berasal dari Non Hakim.  

Pasal 13 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap 

mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan 

dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh 

 

53Data yang didapat dari panitera pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Juli 2020. 
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Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Mahkamah Agung.” Berdasarkan aturan tersebut, maka mediator yang ada di 

pengadilan agama harus memiliki sertifikat mediator. Adapun mediator yang ada 

pada Pengadilan Agama Makassar saat ini semuanya telah memiliki sertifikat 

mediator. Sebagaimana penjelasan dari ibu Nurhaniah54 dan ibu Nadirah Basir55 

yang menjelaskan bahwa semua Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan 

Agama Makassar sudah memiliki sertifikat mediator. 

Dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah, selain sertifikat 

mediator yang menunjukkan keahlian dalam melakukan mediasi, seorang 

mediator juga seharusnya memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah yang 

menunjukkan keahlian dalam bidang hukum ekonomi syariah. Namun dalam 

Pengadilan Agama Makassar, hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi 

syariah hanya 1 (satu) orang saja, yaitu ibu Nadirah Basir yang telah diamanahkan 

sebagai ketua majelis sengketa ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana yang 

disamapaikan oleh ibu Nadirah Basir yang menyatakan bahwa hakim yang 

memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar hanya 

saya.56 Olehnya itu, hakim mediator yang menangani mediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Makassar selama ini belum ada yang memiliki 

sertifikat hakim ekonomi syariah.        

Dari data mediator dan data perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 

2016 s/d 2019, yang pernah menangani mediasi sengketa ekonomi syariah hanya 

4 (empat) mediator, 2 (dua) diantaranya masih terdaftar sebagai hakim mediator 

saat ini yaitu ibu hakim mediator Dra. Bannasari, M.H dan bapak hakim mediator 
 

54Nurhaniah, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020. 

55Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020. 

56Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, 
Makassar, 06 Juli 2020. 
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Drs. Muhammad Yunus, dan 2 (dua) yang lainnya sudah tidak terdaftar sebagai 

hakim mediator saat ini yaitu Drs. M. Idris Abdir, SH., MH dan Drs. Syahidal.57 Dan 

belum pernah ada mediator nonhakim yang menangani mediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Makassar. 

Bedasarkan hal tersebut, maka jumlah hakim mediator yang ada di 

Pengadilan Agama Makassar masih sangat minim, sehingga terjadi penumpukan 

perkara pada hakim mediator. Selain itu, keahlian dibidang hukum ekonomi 

syariah pada hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar belum ada. Setelah 

mengetahui kedaan mediator di Pengadilan Agama Makaassar, maka selanjutnya 

akan dibahas peran mediator di Pengadilan Agama Makassar.         

Peran mediator dimaksudkan sebagai tindakan yang muncul dari kesadaran 

moral untuk mendamaikan dan kesadaran sebagai seorang muslim yang wajib 

mendamaikan saudaranya sesama muslim yang sedang bersengketa sebagaimana 

yang diperintahkan di dalam Al Quran. Mediator bukan sekedar memenuhi tugas 

dan kewajibannya seperti yang dituntut dalam peraturan tetapi juga ada dorongan 

dari dalam diri mediator sendiri yang membuatnya menjalankan mediasi dengan 

penuh rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada Allah swt, tanggung 

jawab secara moral dan pada aturan yang berlaku.  

Peran mediator dimulai dengan menentukan hari dan tanggal pertemuan 

mediasi setelah adanya penetapan penunjukan mediator oleh ketua majelis 

pemeriksa perkara. Dalam prakteknya, agar lebih efisien dalam penggunaan waktu 

dan biaya, para pihak atas perintah Ketua Majelis langsung menghadap mediator 

di ruang mediasi untuk memulai proses mediasi.  

Pada awal pertemuan mediasi, mediator memperkenalkan diri dan memberi 

kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan 

 

57Data yang didapat dari panitera pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Juli 2020. 
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maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan 

peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, membuat aturan 

pelaksanaan mediasi bersama para pihak, menjelaskan bahwa Mediator dapat 

mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya 

(kaukus), menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal 

mediasi. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 

permasalahan dan usulan perdamaian,  menginventarisasi permasalahan dan 

mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas, memfasilitasi dan 

mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, 

mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja 

sama mencapai penyelesaian, membantu para pihak dalam membuat dan 

merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan, 

ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim 

Pemeriksa Perkara, menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik 

dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.58 Hal tersebut sebagaimana 

diatur dalam pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016. 

Adapun peran mediator pada Pengadilan Agama Makassar menurut bapak 

Syahidal, bahwa ketika sudah mendapatkan tugas sebagai mediator oleh Ketua 

Majelis Hakim pemeriksa perkara, maka mediator langsung bertemu dengan para 

pihak untuk memperkenalkan diri satu sama lain, menjelaskan sifat dan tujuan 

mediasi kepada para pihak, menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak 

memihak, dan sekaligus menetapkan jadwal mediasi yang akan dilakukan.  

Setelah itu, dalam proses mediasi mediator mencari tahu inti permasalahan yang 

sedang disengketakan oleh para pihak, hal tersebut dilakukan agar bisa 

mengidentifikasi permasalahan antara penggugat dan tergugat, dan mengetahui 

 

58Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 14. 
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hal yang diinginkan maupun yang tidak dinginkan oleh pihak penggugat maupun 

tergugat, sehingga bisa memberikan solusi yang tepat kepada para pihak, selain itu 

mediator juga memberikan nasehat agama kepada para pihak tentang penting dan 

baiknya perdamaian itu. Setelah mengetahui pokok permasalahannya, maka 

mediator meminta kepada masing-masing pihak untuk memberikan usulan 

perdamaian agar bisa mempertemukan antara keinginan penggugat maupun 

tergugat, kemudian membantu para pihak untuk memberikan rumusan 

kesepakatan perdamaian jika para pihak sepakat untuk berdamai. Namun selama 

saya menjadi hakim mediator, belum ada satupun yang bisa didamaikan dalam 

proses mediasi.59 Berkaitan dengan kaukus, menurut bapak syahidal bahwa pada 

mediasi perkara lain kami biasa menggunakan kaukus jika diantara para pihak 

sulit untuk akur ketika dipertemukan dalam proses mediasi, namun dalam mediasi 

sengketa ekonomi syariah belum pernah digunakan cara kaukus karena dalam 

sengketa ekonomi syariah permasalahan yang timbul bukan karena masalah 

perasaan atau hati, tetapi karena adanya kerugian materil dari salah satu pihak 

dalam perjanjian ekonomi syariah yang sudah disepakati. Hal terakhir yang 

dilakukan oleh mediator adalah menyampaikan hasil mediasi kepada Ketua 

Majelis Hakim pemeriksa perkara terkait mediasi yang dilakukannya. 60 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Muhammad Yunus, yang 

menyatakan bahwa setelah ada penetapan dari Ketua Majelis Hakim pemeriksa 

perkara, maka mediator langsung bertemu para pihak untuk menjelaskan prosedur 

mediasi dan mengatur jadwal mediasi, kemudian menjelaskan terkait hal-hal yang 

berkaitan dengan mediasi dan peran mediator yang bersifat netral dan tidak 

 

59Syahidal, Hakim Mediator Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020. 

60Syahidal, Hakim Mediator Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020. 
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memihak dalam proses mediasi yang akan dilakukan. Setelah para pihak paham 

tentang proses mediasi, maka selanjutnya mediator meminta kepada para pihak 

untuk menjelaskan pokok permasalahan yang disengketakan sekaligus meminta 

kepada para pihak membuat usulan perdamaian yang diinginkan, kemudian 

mediator memfasilitasi para pihak agar bisa mempertemukan hal-hal yang 

diinginkan oleh penggugat maupun tergugat agar bisa tercapai kesepakatan 

perdamaian diantara para pihak. Terakhir mediator menyampaikan hasil mediasi 

yang dilakukan kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara terkait dengan 

proses mediasi yang dilakukan.61 

Berdasarkan hal tersebut, maka peran mediator dalam pelaksanaan mediasi 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dimulai dengan 

mediator menjelaskan terkait hal-hal yang berkaitan dengan proses mediasi yang 

akan dilakukan kepada para pihak, merumuskan masalah dan menyusun agenda 

mediasi, mencari tahu dan mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi para 

pihak dengan cara langsung maupun tidak langsung, membangkitkan pilihan 

penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, melakukan 

proses tawar menawar akhir kepada para pihak, dan mengambil kesimpulan akhir 

dari hasil mediasi, setelah itu menyampaikan hasil mediasi kepada majelis hakim 

pemeriksa perkara. Hal ini sejalan dengan aturan dalam pasal 14 PERMA No. 1 

Tahun 2016. Hanya saja jumlah mediator yang sangat minim ditambah dengan 

belum adanya mediator yang bersertifikat hakim ekonomi syariah, membuat peran 

mediator pada Pengadilan Agama Makassar belum efektif, sehingga 

mengakibatkan tidak efektifnya mediasi sengketa ekonomi syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar.  

 

61Muhammad Yunus, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020.  
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Menurut peneliti, solusi yang bisa dilakukan bagi Pengadilan Agama 

Makassar agar peran mediator berjalan dengan efektif adalah dengan menambah 

hakim mediator yang bersertifikat hakim ekonomi syariah, sehingga mediator 

yang menangani mediasi sengketa ekonomi syariah memiliki keahlian dan 

kapasitas dalam melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah. Selain itu, perlu 

juga menambah jumlah mediator nonhakim yang memiliki keahlian sengketa 

ekonomi syariah dan memanfaatkan keberadaan mediator nonhakim yang 

memiliki keahlian dibidang ekonomi syariah untuk menjalankan fungsi mediasi 

sengketa ekonomi syariah pada lembaga mediasi yang menjadi kemitraan 

Mahkamah Agung, agar tidak terjadi penumpukan perkara kepada hakim 

mediator. Adapun biaya yang timbul dari penggunaan mediator nonhakim, yaitu 

bersumber dari para pihak yang dimediasi sebesar kesepakatan para pihak dan 

mediator, namun pemberian biaya mediasi diberikan apabila mediator berhasil 

mendamaikan para pihak. sehingga biaya tidak menjadi alasan lagi bagi para 

pihak untuk tidak memilih mediator nonhakim.  Selain itu, sebaiknya Mahkamah 

Agung juga memberikan reward dalam bentuk fee berdasarkan jumlah perkara 

yang berhasil dimediasi oleh setiap mediator nonhakim.                    

D. Faktor-Faktor yang Menghambat Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar 

Mediasi sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Makassar dari  tahun 2016 s/d 2019  belum ada satupun yang berhasil didamaikan 

oleh mediator dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor-

faktor penghambat yang menyebabkan proses mediasi sengketa ekonomi syariah 

di Pengadilan Agama Makassar belum ada yang berhasil. 

Adapun faktor-faktor yang menghambat mediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor Hukum 

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. 

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku 

secara yuridis, sosiologis, dan fisolofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, 

dan keadilan).62 Dalam penelitian ini, peraturan yang dimaksud adalah PERMA 

No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA No. 

108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.  

Menurut ibu Bannasari bahwa peraturan yang ada saat ini tentang mediasi 

sudah cukup memadai, olehnya itu tidak perlu ada perubahan terkait aturan 

tersebut.63 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak M. Idris Abdir yang 

menyatakan bahwa peraturan mediasi saat ini sudah sangat jelas dan rinci dalam 

mengatur mediasi, sehingga belum saatnya untuk mengubah kembali terkait 

peraturan mediasi yang sudah ada saat ini.64 selain itu, menurut bapak Muh. 

Ichsan bahwa aturan mediasi saat ini sudah cukup sebagai acuan dalam 

menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi, hal yang perlu 

ditekankan adalah bentuk sosialisasi aturan ini kepada masyarakat yang perlu 

dimasifkan, agar masyarakat juga tercerahkan tentang pentingnya mediasi.65 Hal 

yang berbeda disampaikan oleh bapak Syahidal yang menyatakan bahwa aturan 

mediasi saat ini sudah cukup baik, karena sudah beberapa kali mengalami 

perubahan, akan tetapi belum juga mampu meningkatkan tingkat keberhasilan 

mediasi. Sehingga yang perlu ditinjau ulang adalah bukan pada aturan 

mediasinya, tetapi aturan tentang penempatan dari lembaga mediasinya, apakah 

 

62Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), h. 110-112. 

63Bannasari, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020.  

64M. Idris Abdir, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020. 

65Muhammad Ichsan, Advokat, Wawancara Via Telpon, Maros, 22 Juli 2020. 
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sudah tepat proses mediasi itu berada di dalam pengadilan atau tidak.66 Jadi, 

aturan tentang prosedur mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah baik 

dalam mengatur mediasi di pengadilan, hanya saja sosialisasi dari aturan mediasi 

tersebut kepada masyarakat masih belum maksimal.    

Berdasarkan keterangan dari hakim mediator maupun advokat yang di 

wawancarai oleh peneliti, semua berpendapat bahwa aturan mediasi untuk saat ini 

sudah cukup memadai dalam pelaksanaan mediasi, begitupun juga dengan 

mediasi sengketa ekonomi syariah, hanya saja sosialisasi kepada masyarakat 

menjadi salah satu faktor tidak efektifnya aturan tersebut, selain itu aturan terkait 

penempatan mediasi di lembaga peradilan juga menjadi faktor yang lain yang 

membuat mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar 

belum efektif.   

Olehnya itu, menurut peneliti mediasi yang dilakukan dalam proses 

peradilan di pengadilan agama kurang tepat dalam hal penempatannya 

sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Karena ketika 

seseorang mengajukan gugatan dalam proses litigasi, maka yang ingin dicapai 

adalah kemenangan dalam perkara tersebut, karena sifat dari proses litigasi adalah 

bersifat memaksa bagi kedua belah pihak untuk tunduk pada apa yang diputuskan. 

Sementara dalam hal mediasi bukan mencari kemenangan, akan tetapi mencarikan 

solusi bagi kedua belah pihak untuk berdamai (win-win solution) agar tidak ada 

pihak yang menang dan kalah, yang kemudian sifat dari proses mediasi itu tidak 

memaksa bagi kedua belah pihak untuk harus berdamai. 

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti, sebaiknya mediasi tidak 

dimasukkan dalam proses litigasi di pengadilan akan tetapi ditempatkan diluar 

proses peradilan, dalam hal ini peneliti memberikan masukkan agar proses 
 

66Syahidal, Hakim Mediator Sengketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020. 
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mediasi sengketa ekonomi syariah ditempatkan pada sebuah lembaga independen 

kemitraan mahkamah agung yang berada diluar pengadilan seperti Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada bidang 

perkawinan. Proses mediasi sengketa ekonomi syariah pada lembaga tersebut 

dibuat wajib bagi para pihak sebelum masuk kedalam proses litigasi di pengadilan 

agama. sehingga pengadilan agama akan menolak berkas perkara apabila tidak 

memiliki hasil dan proses mediasi yang dilakukan pada lembaga tersebut. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara 

langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah 

mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha 

penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan 

lain-lain.67 Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para 

mediator, baik mediator dari hakim maupun mediator dari nonhakim.  

Secara umum, para mediator yang ada pada Pengadilan Agama Makassar 

sudah cukup memadai, karena dari daftar mediator yang ada pada Pengadilan 

Agama Makassar, semuanya telah memiliki sertifikat mediator. Namun dalam 

penanganan mediasi sengketa ekonomi syariah, selain sertifikat mediator, seorang 

mediator harus juga mempunyai ilmu terkait seluk beluk ekonomi syariah agar 

memahami dengan baik tentang perkara ekonomi syariah. Hal inilah yang belum 

dimiliki oleh para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Makassar saat 

ini, karena hakim yang bersertifikat sebagai hakim ekonomi syariah hanya satu 

orang hakim saja, yaitu ibu Nadirah Basir. Hal ini sebagaiamana yang 

disampaikan oleh bapak Syahidal, bahwa mediator yang berlatar belakang 
 

67Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), h. 110-112.  
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pendidikan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar belum ada 

sama sekali, akan tetapi yang sudah mengikuti pelatihan hakim ekonomi syariah 

dan mendapatkan sertifikat sudah ada, yaitu ibu Nadirah Basir yang saat ini 

menjadi ketua majelis hakim sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Makassar.68 

Selain itu, mediator yang berasal dari nonhakim hanya dua orang saja, 

yaitu bapak Andi Muhammad Sofyan dan Andi Hakam Muslim, yang keduanya 

merupakan dosen pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin, hal tersebut 

sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Bannasari.69 Kedua mediator nonhakim 

tersebut belum pernah menangani sengketa ekonomi syariah dikarenakan belum 

ada pihak yang berperkara memilih mediator nonhakim tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, mediator yang mempunyai keahlian dalam 

bidang hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar masih sangat 

kurang, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat mediasi 

sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar. 

Olehnya itu, menurut peneliti Mahkamah Agung perlu menambah 

mediator nonhakim yang mempunyai keahlian dibidang ekonomi syariah disetiap 

provinsi dan ditempatkan pada lembaga mediasi yang telah menjadi kemitraan 

dengan Mahkamah Agung.     

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa 

sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, 

penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau 

fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, 

 

68Syahidal, Hakim Mediator Sengeketa Ekonomi Syariah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 
2020. 

69Bannasari, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020. 
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organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 

sebagainya.70 

Adapun sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar masih sangat kurang, seperti ruang mediasi yang ada di 

Pengadilan Agama Makassar saat ini baru terdapat satu ruang mediasi yang 

digunakan untuk melakukan mediasi seluruh jenis perkara yang masuk. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh hakim mediator ibu Bannasari, bahwa ruang 

mediasi yang berada di Pengadilan Agama Makassar saat ini masih sangat kurang 

karena hanya terdapat satu ruang mediasi yang digunakan untuk semua jenis 

perkara, olehnya itu perlu ada penambahan ruang mediasi di Pengadilan Agama 

Makassar.71 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Muh. Yunus yang 

mengatakan bahwa ruang mediasi yang digunakan di Pengadilan Agama 

Makassar saat ini hanya satu ruang mediasi, sehingga ketika jadwal mediasi 

bertabrakan dengan mediator yang lain pada hari yang sama, maka akan terjadi 

antrian dalam menunggu proses mediasi selanjutnya.72 Olehnya itu, keterbatasan 

ruang mediasi ini menjadi salah satu faktor penghambat mediasi sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar yang menyebabkan belum 

adanya mediasi sengketa ekonomi syariah yang berhasil di Pengadilan Agama 

Makassar.   

Berdasarkan hal tersebut, maka sarana ruang mediasi yang sangat terbatas 

di Pengadilan Agama Makassar menjadi salah satu faktor penghambat proses 

mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Olehnya itu, 

dengan adanya lembaga mediasi yang menjadi kemitraan Mahkamah Agung, 

 

70Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), h. 110-112. 

71Bannasari, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020.   

72Muhammad Yunus, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2020. 
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maka sarana ruang mediasi akan lebih fleksibel dan nyaman bagi para pihak dan 

mediator untuk memilih tempat mediasi. 

4. Faktor Budaya Hukum  

Budaya Hukum yaitu berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai 

terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, 

karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah 

laku yang berkaitan dengan hukum.73 

Menurut Muh. Ichsan, budaya hukum yang ada di Sulawesi Selatan 

khusunya Makassar tentu sangat mempengaruhi rendahnya perdamaian dalam 

mediasi di lembaga peradilan, salah satu budaya yang dipegangi adalah budaya 

siri’ yaitu rasa malu (harga diri), jadi ketika suatu perkara sudah masuk di dalam 

proses peradilan, maka pantang penggugat atau tergugat untuk berdamai karena 

ketika sudah masuk dalam peradilan sama saja menjatuhkan harga dirinya apabila 

berdamai di dalam peradilan,74 Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu 

Bannasari yang mengatakan bahwa masyarakat di Sulawesi Selatan sangat 

memegang erat budaya siri’, sehingga mempengaruhi budaya hukum di 

masyarakat seperti sulitnya mendamaikan para pihak dalam proses mediasi di 

pengadilan.75 Berdasarkan hal tersebut, maka budaya hukum masyarakat Sulawesi 

Selatan khususnya budaya siri’ menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya 

hakim mediator Pengadilan Agama Makassar mendamaikan para pihak dalam 

mediasi sengketa ekonomi syariah. 

Olehnya itu, menurut peneliti bahwa budaya hukum yang berkembang dan 

perlu dihidupkan dimasyarakat Sulawesi Selatan saat ini adalah budaya warkop 

yaitu menyelesaikan perkara dalam bincang-bincang di warung kopi (warkop).           
 

73Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, h. 306. 

74Muhammad Ichsan, Advokat, Wawancara Via Telpon, Maros, 22 Juli 2020.  

75Bannasari, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada 4 (empat) faktor yang 

menghambat mediasi sengketa ekonomi  syariah, yaitu faktor hukumnya yang 

berkaitan penempatan lembaga mediasi yang kurang tepat, sehinggga perlu 

adanya lembaga mediasi independen yang bermitra dengan mahkamah agung, 

faktor penegak hukumnya yang berkaitan dengan mediator, faktor sarana atau 

fasilitas yang berkaitan dengan keterbatasan ruang mediasi dan faktor budaya 

hukumnya yang berkaitan dengan budaya siri’ yang dipegang erat oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Makassar dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan dengan melalui dua 

tahapan, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi 

sebagaimana hal ini diatur dalam Bab IV dan Bab V Perma No. 1 Tahun 

2016, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal, dikarenakan 

masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan 

mediator yang selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa 

perkara untuk menunjuk mediator, dan belum digunakannya waktu 

maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Makassar. Sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa 

ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makassar 

belum ada yang berhasil dimediasi. 

2. Peran mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Makassar berjalan berdasarkan pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016, 

akan tetapi jumlah mediator yang sangat minim ditambah dengan belum 

adanya mediator yang bersertifikat hakim ekonomi syariah dan belum 

termanfaatkannya mediator nonhakim secara maksimal membuat peran 

mediator pada Pengadilan Agama Makassar belum efektif. Olehnya itu, 

Mahkamah Agung perlu menambah jumlah mediator yang bersertifikat 

hakim ekonomi syariah, dan menambah mediator nonhakim untuk 

ditempatkan pada lembaga mediasi kemitraan Mahakamah Agung.            
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3. Terdapat 4 faktor yang menghambat mediasi sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Makassar, yaitu faktor hukumnya yang berkaitan 

dengan aturan penempatan lembaga mediasi yang kurang tepat berada 

dalam proses litigasi di pengadilan, faktor penegak hukumnya yang 

berkaitan dengan mediator, faktor sarana atau fasilitas yang berkaitan 

dengan keterbatasan ruang mediasi dan faktor budaya hukumnya yang 

berkaitan dengan budaya siri’ yang dipegang erat oleh masyarakat 

Sulawesi Selatan. 

 
B. Implikasi 

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengadilan Agama Makassar sebagai salah satu lembaga peradilan yang 

melaksanakan mediasi sengketa ekonomi syariah sangat perlu untuk 

mengoptimalkan proses mediasi dengan cara memaksimalkan waktu 

mediasi, menambah jumlah hakim mediator yang bersertifikat hakim 

ekonomi syariah, dan menambah fasilitas ruang mediasi untuk 

kenyamanan proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, sehingga 

bisa meningkatkan keberhasilan mediasi sengketa ekonoomi syariah. 

2. Mahkamah Agung sebagai lembaga pembuat aturan mediasi di pengadilan, 

perlu meninjau ulang sejauhmana efektifnya penempatan mediasi di 

pengadilan dengan melakukan pengukuran tingkat keberhasilan mediasi di 

pengadilan.         
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PEDOMAN WAWANCARA 

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

pada Pengadilan Agama Makassar 

   

A. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

pada Pengadilan Agama Makassar (15 menit)  

1. Berapa jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di PA 

Makassar sejak tahun 2016-2019? 

2. Bagaimana kondisi keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA 

Makassar sejak tahun 2016-2019?  

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA 

Makassar? 

4. Aturan apa yang digunakan dalam prosedur mediasi sengketa ekonomi 

syariah di PA Makassar? 

5. Apakah dalam pelaksanaannya, mediasi yang dilakukan dalam sengketa 

ekonomi syariah sudah sesuai dengan aturan tersebut? 

6. Apakah aturan mediasi saat ini sudah cukup memadai untuk mencapai 

keberhasilan mediasi, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah? 

7. Apakah ada biaya khusus untuk proses mediasi? 

8. Bagaimanakah mediasi yang dianggap gagal?  

9. Bagaimanakah mediasi yang dianggap berhasil?  

10. Apakah terdapat tindak lanjut dari hasil kesepakatan mediasi?  

11. Apakah mediasi saat ini yang ada di PA Makassar sudah dapat 

mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?  

 

 



B. Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah pada 

Pengadilan Agama Makassar (15 menit)  

1. Berapa jumlah mediator yang ada di PA Makassar saat ini? 

2. Berapa jumlah mediator yang sering menangani mediasi dalam perkara 

ekonomi syariah? 

3. Apakah ada mediator yang berasal bukan dari hakim? 

4. Apakah ada mediator yang berlatar belakang pendidikan hukum ekonomi 

syariah di PA Makassar? 

5. Apakah pelatihan hakim ekonomi syariah sudah dapat mencukupi 

kebutuhan pemahaman hakim terkait teori dan praktik bisnis yang 

berdasarkan prinsip ekonomi syariah? 

6. Apakah hakim mediator yang sudah tersertifikasi hukum ekonomi syariah 

sudah meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah di 

PA Makassar?  

7. Apakah mediator yang ada di PA Makassar sudah tersertifiakasi sebagai 

mediator? 

8. Bagaimana proses sertifikasi mediator?  

9. Bagaimana upaya mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah 

melalui mediasi? 

10. Strategi apa yang dilakukan mediator dalam upaya meningkatkan 

keberhasilan mediasi? 

11. Apakah mediator melibatkan pihak lain untuk mengusahakan perdamaian 

dalam sengketa ekonomi syariah? misalnya mellibatkan ahli. 

12. Berapa lama waktu yang biasanya digunakan oleh mediator untuk 

melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah? 

 



C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mediasi dalam Sengketa Ekonomi 

Syariah pada Pengadilan Agama Makassar (15 menit)  

1. Hal-hal apa saja yang membuat mediasi sengketa ekonomi syariah 

berhasil? 

2. Hal-hal apa saja yang membuat mediasi sengketa ekonomi syariah tidak 

berhasil? 

3. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama Makassar 

dalam upaya menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui mediasi? 

4. Bagaiamana pengaruh perundang-undangan (aturan mediasi) dalam 

keberhasilan atau tidaknya mediasi sengketa ekonomi syariah? 

5. Bagaimana pengaruh penegak hukum (mediator) dalam berhasil atau 

tidaknya mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar? 

6. Bagaimana kondisi fasilitas sarana dan prasarana mediasi pada Pengadilan 

Agama Makassar? 

7. Apakah para pihak beriktikad baik dalam melakukan mediasi? 

8. Siapa/badan apa yang sering menjadi pihak penggugat dalam perkara 

ekonomi syariah di PA Makassar? 

9. Siapa/badan apa yang sering menjadi pihak tergugat dalam perkara 

ekonomi syariah di PA Makassar?  

10. Apakah budaya masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi sengketa ekonomi syariah di 

PA Makassar?       

 

 

 



 
 

Nomor : B- 1414/Un.06/PPs/TL.00.9/6/2020 Samata Gowa, 26 Juni 2020 

Lamp : - 
H a l : Permohonan Izin Penelitian 

 

Kepada Yang Terhormat 
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan 
Cq.UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi-Selatan 
Di – 

Makassar, 

 

Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 
tersebut namanya di bawah ini: 

N  a m a : Aswar 
N I M : 80100218043 
Program Studi : Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 

 
bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul: 

 
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA 
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 

 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister dalam bidang Ilmu Syariah/Hukum 
Islam dengan Promotor dan Kopromotor: 

 
Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag. (Promotor) 

 
Dr. H. Nur Taufiq Sanusi, M. Ag. (Kopromotor) 

 
Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan 
dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan Juni 2020 s/d Agustus 2020. 

 
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

 

kementerian AGAMA republik indonesia 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

P A S C A S A R J A N A 
Jalan Samata Gowa No. 36 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221 
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