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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ب
 

Ba B Be 

 ت
 

Ta t Te 

 ث
 

s\a s\ es (dengantitik di atas) 

ج Jim j Je 

ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
 خ

 
Kha kh kadan ha 

 د
 

Dal d De 

 ذ
 

z\al z\ zet (dengantitik di atas) 

 ر
 

Ra r Er 

 ز
 

Zai z Zet 

 س
 

Sin s Es 

 ش
 

Syin sy Esdan ye 

 ص
 

s}ad s} es (dengan titik di bawah) 

 ض
 

d}ad d} de (dengan titik di bawah) 

 ط
 

t}a t} te (dengan titik di bawah) 

 ظ
 

z}a z} zet (dengan titik di bawah) 

 ع
 

‘ain ‘ Apostrof terbalik 

 غ
 

Gain g Ge 

 ف
 

Fa f Ef 

 ق
 

Qaf q Qi 

 ك
 

Kaf k Ka 

 ل
 

Lam l El 

 م
 

Mim m Em 

 ن
 

Nun n En 

 و
 

Wau w We 

 هـ
 

Ha h Ha 

 ء
 

Hamzah ’ Apostrof 

 Ya y Ye ى

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

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

(’). 
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2. Vokal

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakatdan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 Contoh: 

kaifa : كَيْفََ 

haula : هَوْلََ 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a َ ا
kasrah i i َ ا 
d}ammah u u َ ا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ahdanya>’ ai adani ََْـى 

fath}ahdanwau au adan u ََْـو 
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3. Maddah

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

ma>ta : مَاتََ

<rama : رَمَى

qi>la : قيِْلََ

yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

رَوْضَةََُالأطَْفاَلَِ :raud}ah al-at}fa>l 

الَْمَدِيْنةَََُالَْفاَضِلةَ : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

الَْحِكْمَة : al-h}ikmah 

5. Syaddah(Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama Harakatdan

Huruf 

Huruf 

danTanda 

Nama 

fath}ah dan alif atau 

ya>’
 ...َََاَ|َ...َََى

d}amah danwau َُوـ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

Kasrah dan ya>’ i> I dan garis di atas 

U dan garis di atas 

 ـى
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Contoh: 

ََ <rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا <najjaina : نَجَّ

al-h}aqq : الَْحَقَّ

مََ نعُِّ : nu“ima 

عَدوَُ  : ‘aduwwun 

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

عَلِىَ  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

عَرَبىَ  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan gari smendatar (-). 

Contoh: 

al-syamsu(bukanasy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لْزَلةَ al-zalzalah(az-zalzalah) : الَزَّ

al-falsafah : الَْفلَْسَفةَ

َُ al-bila>du : الَْبلادَ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

ta’muru>na : تأَمُْرُوْنََ

‘al-nau : الَنَّوْعَُ
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شَيْءَ  : syai’un 

أمُِرْتَُ : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (darial-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

billa>hباِللَِ   di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُمَْفيَِْرَحْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

kapital (Al-). Ketentuan yang samajuga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagainama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 

Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulismenjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 



xvi 

ABSTRAK 

Nama : Muhammad Achyar Hamid 

NIM : 80100213195 

Judul : Peran Mediator dalam Upaya Mencegah Terjadinya 

Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Makassar 

Klas 1 A  

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran mediator dalam 

mencegah terjadinya perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

di Pengadilan Agama Makassar klas 1A dan hambatan-hambatan yang dihadapi 

mediator dalam mencegah terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah 

tangga serta langkah-langkah yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A   

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan Yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik pengelolaan data dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran mediator dalam mencegah 

terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemic 

covid-19 telah menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang telah 

ditetapkan Perma 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi yang dilakukan belum efektif 

dan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan mediasi hanya saja 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. 2) 

sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat disebabkan karena adanya 

faktor internal yaitu dari hakim mediator, sarana dan prasarana serta faktor 

eksternal yaitu dari para pihak yang berperkara dengan adanya keinginan kuat 

untuk bercerai, pengaruh keluarga, faktor pola budaya dalam masyarakat, 3) 

adapun langkah-langkah yang diambil agar mediasi bisa berhasil adalah 

memahami akar permasalahan para pihak, memahami karakter dan budaya, 

membangyn komunikasi yang baik serta yang paling pentung adalah mediato 

harus mencintai perdamaian. 

Implikasi penelitian ini adalah bahwa mediator harus mempunyai strategi 

dan keterampilan yang handal sehingga mampu mewujudkan mediasi antara 

kedua belah pihak sehingga perceraian tidak terjadi dan untuk lebih 

mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi perlu menggunakan 

metode dan pendekatan yang maksimal, menghimbau kepada masyarakat untuk 

bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan mediasi demi kemaslahatan bersama, 

serta menambah sumber daya manusia mediator dari unsur non hakim sehingga 
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pelaksanaan mediasi terfokus pada penyelesaian masalah sehingga amanah Perma 

1 Tahun 2016 terwujud.  



ABSTRACT 

Name : Muhammad Achyar Hamid 

Reg. Number  : 80100213195 

Tittle          : The Role of Mediators in Preventing Divorce Cases Due to the 

Domestic Violences during the Covid-19 Pandemic at the 

Religious Court of Class 1A Makassar 

The main problems of this research were twofolds. Firstly, this research 

aims to investigate the roles of mediators in preventing divorce cases due to the 

Domestic Violence (KDRT) at the religious court of class 1A Makassar. Secondly, 

this research aims to find out the obstacles faced by mediators in preventing in 

preventing divorce cases due to the Domestic Violence (KDRT) at the religious 

court of class 1A Makassar. 

Qualitative research design was adopted in this study by using juridical 

approach. The data collection methods used in this research were observation, 

interview, and documentation. The obtained data were analysed based on three 

major phases, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. 

The findings of this research indicated that: 1) The mediators have been 

considered to carry out their duties in preventing divorce due to domestic violences 

in accordance with the guidelines set by Perma No.1 of 2016. Especially during this 

pandemic situation, the mediations were carried out according to strict health 

protocols. However, the mediations were yet considered to be effective. The 

mediation conducted could not optimally prevent or decrease the numbers of the 

divorce cases in Makassar. 2) The mediation obstacles consisted of internal and 

external factors. The internal factors consisted of the lack of capabibility of 

mediator judges to mediate divorce cases and the lack availability of decent 

facilities and infrastructure. In terms of external obstacles, the factors such as strong 

desire of both parties to divorce, the existence of family influences, and the societal 

culture have been found to prevent the successful mediation of divroce cases. 

As an implication of this research, it is expected for mediator judges to 

possess reliable strategies and skills in mediating both parties and families so that 

the divorce could be optimally prevented. It is necessary to use effective methods 

and approaches so that the mediation could be accomplished successfully. In 

xvi
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addition, the society should also be informed related to the significance of 

conducting mediation to reduce the high rates of divorce cases.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yaitu makhluk yang tidak 

dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mengindikasikan 

manusia saling membutuhkan dan diharapkan saling menghargai hak-hak mereka 

satu sama lainnya. Interaksi sosial yang terjadi akan membentuk suatu hubungan 

timbal balik antara individu dengan individu lain dan individu antar kelompok. 

Kecenderungan manusia untuk hidup bersama juga dapat membentuk satu 

kesatuan organisasi kecil dalam masyarakat yang disebut keluarga melalui suatu 

ikatan yang sah secara agama, sosial dan hukum yang disebut dengan 

perkawinan.
1
  

 Perkawinan merupakan sunnatullah yang dilakukan oleh manusia  untuk 

dapat menyalurkan nafsu biologisnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. 

Perkawinan juga merupakan sarana untuk menjaga kelangsungan generasi 

penerus serta alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 Bahagia dan sejahtera adalah menjadi dambaan hidup setiap manusia, 

salah satunya adalah manusia melakukan pernikahan dengan harapan sarana 

tersebut menjadikan jalan menuju kebahagiaan. Dalam hal ini tujuan pernikahan 

                                                             
 

1
Rezky Lailani dan Muh. Sudirman,  Ekeftivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan 

Pengajarannya,  Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019, h. 97. 



2 
 

2 
 

adalah untuk membentuk kondisi rumah tangga yang bahagia, sehingga manusia 

yang telah terikat dengan tali perkawinan akan menemukan nilai yang luhur.
2
 

 Islam telah memberikan aturan atau tata tertib perkawinan lengkap, jika 

dipedomani dan dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka 

masyarakat adat atau pemuka agama, maka akan tercipta rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah warahmah.
3
 

 Meniti kehidupan rumahtangga penuh dengan romantika, ada yang 

bahagia dalam mengarungi rumahtangganya dan ada juga rumahtangga yang 

berujung dengan perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang harus dihindari. 

Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus dipersulit dan merupakan 

pintu darurat yang hanya ditempuh jika tidak ada lagi jalan untuk bersatu 

kembali, langkah paling pertama yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri 

adalah upaya Islah. 

 Islah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara individu maupun 

secara kelompok.Penekanan Islah ini lebih berfokus pada hubungan anatara 

sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah swt. 

 Peraturan Perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, itupun 

juga harus disertakan dengan alasan yang cukup kuat, karena itu diperlukan 

                                                             
2 Abdullah, Abdi Fathi, Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah,. Solahuddin Abdul 

Rahman, (Jakarta; Gema Insani, 2005), h. 34. 

 
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundang-Undangan 

Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung; Mandar Maju, 2003), h. 1. 
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ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah 

tangga agar bahtera rumah tangga yang retak dapat dipulihkan kembali.
4
 

 Sangat banyak rumah tangga yang hancur dan berakhir dalam sebuah 

perceraian yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, sehingga mekanisme 

penyelesaian atau bahkan pencegahan yang efektif sangat diperlukan sebagai 

uapaya pencegahan terjadinya kehancuran rumah tangga tersebut. Dalam Hukum 

Islam, sebelum sampai pada tahapan penceraian, ada salah satu mekanisme 

penyelesaian sengketa yang terjadi dalam rumah tangga yang dikenal dengan 

Hakamain. 

 Mediasi dan Hakamain adalah dua istilah yang bebeda dan fungsinya juga 

berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam suatu penyelesaian sengketa. 

Perbedaan mediasi dan Hakamain ialah terletak pada kasus perkara yang 

akandiselesaikan, sekalipun penyelesaian sengketa yang akan dimediasi masih 

berada dalam kompetensi/kewenangan lembaga peradilan tersebut. 

 Mediasi wajib dijalakan atau dilakukan dalam semua sengketa perdata 

(Muamalah Ahwal As-Sakhsiyah) termasuk didalamnya kasus perceraian yang 

diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan Hakamain hanya dapat dijalankan 

atau dilakukan dalam kasus perceraian.Artinya pemberlakuan mediasi adalah 

secara umum dan hakamain adalah secara khusus pada perceraian saja dan inilah 

menjadi kelebihan dan kekurangan dalam kedua istilah hukum tersebut.
5
  

                                                             
4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-

undang No. 7 Tahun 1989.(Jakarta; Pustaka Krtini, 1997), h. 270. 

 
5Ahmad Azhar, Basyir. Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta; UII Press, 2000), h. 77. 
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 Mediasi menurut Syahrizal Abbas sebagaimana diatur dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan atau mediasi untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh Mediator. Selain itu mediasi ini adalah salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang wajib dilaksanakan oleh Hakim 

pada saat pembukaan sidang pertama.
6
 

 Mediasi memiliki ruang lingkup utama berupa kasus privat/perdata. 

Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa waris, kekayaan, kontrak, perbankan, 

bisinis dan keluarga/perceraian dan perdata lainnya yang dapat diselesaikan lewat 

jalur mediasi, namun dalam Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah lebih 

cenderung kepada sengketa (Mu’amalah Ahwal al-Sahksiyah).
7
 

 Pola penyelesaian sengketa  melalui mediasi telah dikenal dalam sistem 

hukum Islam ketika suatu konflik besar dalan suatu rumah tangga yang sulit 

diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, Islam memerintahkan kepada 

kedua belah pihak mengutus juru damai. Sebagaimana diatur dalam firman Allah 

SWT Surah An-Nisa’; 35  

نِهِمَاۡفَۡۡوَإنِۡ  ۡشِقاَقَۡبيَ  تمُ  عثَوُا ۡخِف  لِهِۡۡٱب  ۡأهَ  ن  لِهَآۡإنِۡيرُِيدآَۡۡۦحَكَمٗاۡم ِ ۡأهَ  ن  وَحَكَمٗاۡم ِ

حٗاۡيوَُف ِقِۡ لََٰ ۡإنَِۡۡٱلَلُّۡإصِ  ٓۗٓ نَهُمَا ٥٣ۡۡكَانَۡعَلِيمًاۡخَبيِرٗاۡۡٱلَلَّۡبيَ 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan 

istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang 

                                                             
6Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional.(Jakarta; Kencana, 2009), h. 70. 

 
7 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, h. 70. 
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juru damai dari keluarga perempuan.Jika keduanya (juru damai itu) 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik pada 

suami istri itu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu dan Maha Teliti.
8
 

  

Adapun sebab diturunkannya ayat tersebut di atas adalah berdasarkan 

riwayat dari Muqatil bahwa seorang perempuan bernama Habibah binti Zain Ibn 

Abu Zuhair melaporkan suaminya (Saad Ibn Ar-Rabi) dengan ditemani ayahnya. 

Habibah kemudiana mengadu kepada nabi SAW. Kata sang Ayah: “ saya berikan 

anakku kepadanya untuk menjadi teman tidurnya, namun dia ditempelengnya”.
9
 

Mendengar pengaduan itu, Nabi menjawab; hendaklah kamu mengambil 

pembalasan kepadanya yakni menamparnya.” Setelah itu Habibah bersama 

ayahnya pulang dan melakukan pembalasan kepada suaminya. Setelah Habibah 

melaporkan perbuatannya. Nabi SAW bersaba: “Kembalilah kamu, ini Jibril 

daatang dan Allah menurunkan ayat ini.” Kemudian Nabi membacakannya. Dan 

bersabda: “Kita berkehendak begitu, Allah berkehendak begini. Dan Apa yang 

Allah kehendaki itulah yang terbaik.
10

 

Ayat tersebut kemudian dijadikan dasar mengenai keberadaan mediasi 

sebagai jalan untuk mendamaikan suami istri dengan menunjuk mediator 

(penengah) yang telah disepakati semua pihak. Apabila kita mengikuti petunjuk 

                                                             
 

8
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (al-Zikra Pustaka Indonesia, 2012), 

h. 84 
 9https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-
mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-surah-an-nisa-ayat-34-dan-35. diakses pada tanggal 18 

Februari 2021 

 

 10
https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-

mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-surah-an-nisa-ayat-34-dan-35. diakses pada tanggal 18 

Februari 2021 

 

https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-surah-an-nisa-ayat-34-dan-35
https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-surah-an-nisa-ayat-34-dan-35
https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-surah-an-nisa-ayat-34-dan-35
https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-surah-an-nisa-ayat-34-dan-35
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dari al-qur’an dengan baik, maka tidak perlu suami istri menghadap ke 

pengadilan untuk memutuskan tali pernikahan mereka. 

Pada prinsipnya, mediasi di lingkungan peradilan dilakukan oleh seorang 

mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator 

sangat terbatas dan tidak semua lingkungan peradilan tingkat pertama memiliki 

mediator yang memiliki sertifikat mediator, maka dalam Perma 1 Tahun 2008 jo 

Perma 1 tahun 2016 mengizinkan hakim yang belum memiliki sertifikat mediator 

menjadi mediator. Hakim yang menjadi mediator nantinya adalah bukan hakim 

yang menangani perkara yang akan dimediasi. 

 Mediator dalam proses mediasi mempunyai andil yang sangat penting 

dalam upaya meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya perceraian. Akan 

tetapi, dalam implementasinya, mediasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan 

hakikat dan tujuan dari mediasi tersebut.Ada kalanya mediator tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri yang hendak 

bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. 

 Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang paling banyak terjadi 

adalah perkara perceraian. Salah satu lingkungan peradilan agama yang memiliki 

angka perceraian yang tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Pengadilan Agama 

Makassar Klas 1 A. Bahkan setiap tahun grafik selalu menunjukkan angka 

kenaikan.berdasarkan data sementara bahwa Pengadilan Agama Makassar Klas 1 

A mencatat ada 1.010 kasus perceraian terjadi ditengah pandemi Covid-19. 

Angka tersebut dari bulan Januari sampai Juni 2020 berdasarkan permohonan 
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talak dan dari suami maupun gugatan cerai dari istri
11

.Hal inilah kemudian yang 

melatarbelakangi calon peneliti untuk mengangkat tema tersebut, karena angka 

yang sangat fantastis tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 

tentang peran mediator dalam upaya mengurangi perceraian karena kekerasan 

dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Makassar Klas 1A 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah “peran mediator dalam upaya mencegah terjadinya perceraian karena 

kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Makassar klas 1 A”. 

Fokus penelitian merupakan batasan dalam penelitian kualitatif yang berisi 

pokok masalah yang bersifat umum
12

. Guna menghindari terjadinya kekeliruan 

pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menentukan fokus 

penelitian sehingga masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan menjelaskan 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, diantaranya; 

a. Peran Mediator  

b. Upaya mencegah  

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga  

d. Pandemi covid-19 

e. Pengadilan Agama Makassar  

                                                             
 11www.inspira.tv. Diakses pada tanggal 20 November 2020 

 
12Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Cet. VII; Bandung: Alfabeta. 2012). h. 32.  

http://www.inspira.tv/
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2. Deskripsi Fokus 

Adapun Deskripsi fokus pada penelitian ini adalah : 

a. Peran mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membantu 

para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan 

pandangan atau penilaiannya terhadap masalah-masalah selama proses 

mediasi berlangsung. 

b. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah tindakan mencegah 

terjadinya perceraian yang berujung pada pencabutan gugatan 

pengadilan oleh penggugat, karena mediasi merupakan suatu upaya 

penyelesaian sengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan 

prinsip win-win solution. 

c. KDRT merupakan perkara yang sangat kompleks karena biasanya 

perempuan mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologi atau penelantaran, sehingga dalam penyelesaiannya 

diperlukan upaya yang serius dan maksimal dari mediator sehingga 

bisa memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 

d. Pandemi covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang melanda 

dunia saat ini yang berdampak pada pembatasan sosial terhadap segala 

aktivitas manusia termasuk kegiatan dalam dunia peradilan seperti 

pelaksanaan mediasi di pengadilan yang harus dilakukan sesuai 

protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

e. Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A merupakan pengadilan tingkat 

pertama yang berkedudukan di Kota Makassar yang bertugas 
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melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama 

yang berwenang memeriksa, mengadili dan memustukan perkara 

dalam bidang hukum perdata Islam, termasuk perceraian. 

   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah 

bagaimanakah Peran Mediator dalam Upaya Mengurangi Perceraian karena 

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A dan 

yang akan menjadi sub masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana Peran Mediator dalam mencegah terjadinya Perkara Perceraian 

karena Kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 di 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A ? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi mediator dalam mencegah 

terjadinya perkara perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga di 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A? 

3. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh mediator dalam 

mengefektifkan pelaksanaan mediasi perceraian karena kekerasan dalam 

rumha tangga? 

 

D. Kajian Pustaka 

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat pada akhir-akhir ini, bahwa 

mediator mempunyai peran dalam upaya mencegah terjadinya perceraian karena 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Adapun penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan rencana penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Azzuhri Albajuri tahun 2020 dengan judul 

Disertasi“Rekontruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia” penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi rekontruksi proses mediasi 

keluarga Indonesia”. Perbedaan penelitian tersebut adalah lebih umum 

membahas hukum keluarga sedangkan penelitian ini penekanannya lebih 

khusus kepada perceraian karena KDRT sedangkan persamaannya adalah 

penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara.  

2. Penelitian yang dilakukan Abdul Halim Shahab Tahun 2018 dengan judul 

Disertasi “ Mediasi  Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan 

Agama” yang bertujuan untuk mengetahui urgensi mediasi dan bentuk  

mediasi yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa perceraian di 

Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penyelesaian 

perceraian karena KDRT yang terjadi pada masa pandemi covid-19 

sehingga hal itu menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, sedangkan persamaannya adalah pengunaan mediasi sebagai 

salah satu alternative penyelesaian sengketa perceraian. 

3. Nasruddin dengan Judul Disertasi “ Analisis Implementasi Mediasi 

Prespektif Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan” untuk mengetahui dan menganalisa 

efektifitas pelaksanaan mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016 

dilingkungan Pengadilan Agama Lampung. Aspek kajian pada penelitian 

tersebut adalah analisis perbandingan mengenai prosedur mediasi antara 

hukum Islam dan Perma No 1 Tahun 2016 sedangkan penelitian ini lebih 
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fokus pada peran mediasi terhadap mencegah terjadinya perceraian karena 

KDRT berdasarkan Perma 1 tahun 2016. 

4. Penelitian Ridwan Jamal tahun 2017 dengan judul Jurnal “Resolusi Konflik 

perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Manado” yang bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplanasi 

pelaksanaan dan model serta faktor faktor yang menjadi kendala gagalnya 

resolusi konflik perkawinan melalui mediasi di Pengadilan Agama 

Manado. Penelitian tersebut lebih menekankan pada perceraian yang 

terjadi secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih khusus pada 

perceraian yang diakibatkan KDRT yang terjadi pada masa pandemi 

covid-19, sedangkan persamaannya adalah medianya yaitu melalui 

mediasi. 

5. Penelitian Tb. Ahmad Ulfi tahun 2016 dengan judul Jurnal “Efektivitas 

Mediasi dalam mencegah Perceraian dan kaitannya dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”dengan studi penelitian di 

pengadilan Agama Serangyang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan mediasi oleh Hakim Mediator. Penelitian tersebut prosedur 

mediasi masih menggunakan Perma 1 tahun 2008 sedangkan penelitian ini 

prosedur mediasi berdasarkan Perma 1 tahun 2016 yang sifatnya wajib 

bagi para pihak untuk menghadiri mediasi dan waktu mediasi yang 

singkat. 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

secara umum dapat digambarkan bahwa penelitian yang dikemukakan secara 
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keseluruhan berbeda, baik dari perspektif kajian maupun dari segi pendekatan 

berbeda. Selain, itu penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan pelaksanaan 

mediasi pada masa pandemi covid-19 yang memiliki relevansi dengan tingginya 

angka perceraian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai secara umum adalah untuk mendeskripsikan peran mediator dalam 

upaya mencegah terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A dengan tujuan khusunya sebagai berikut; 

a. Untuk mengetahui peran mediator dalam upaya mencegah terjadinya 

perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 

Agama Makassar Klas 1 A. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi mediator dalam 

upaya mencegah terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah 

tangga di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A 

c. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh mediator dalam 

memaksimalkan pelaksanaan mediasi di PA Makassar Klas 1 A  

2. Kegunaan Penelitian 

Pada prinsipnya setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat.Manfaat 

dan hasil penelitian tersebut bisa bersifat teoritis atau praktis. Untuk penelitian 

ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut; 

a. Kegunaan secara Teoretis 
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1) Secara teoretis diharapkan dapat memberi konstribusi positif atau 

sumbangan pemikiran dalam perkembangan pengetahuan khususnya 

pengetahuan keilmuan hukum tentang peran mediator dalam mencegah 

terjadinya perceraian. 

2) Meningkatkan motivasi penelitian sebagai tradisi akademik baik secara 

individu maupun secara kelompok. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja 

dalam menambah wawasan mengenai mediasi, memberi manfaat untuk 

informasi dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai upaya mediator 

dalam mencegah terjadinya perceraian 

2) Memberi konstribusi positif bagi masyarakat yang berkecimpung dalam 

dunia pendidikan dan terkhusus yang terkait dengan mediasi 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Mediasi 

1. Pengertian Mediasi 

Kata "mediasi" berasal dari bahasa Inggris, "mediation” yang artinya 

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau 

penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan 

mediator atau orang yang menjadi penengah.
13

 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 

menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna 

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 

sengketa.Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa 

secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak 

yang bersengketa.
14

 

Sedangkan menurut istilah dalam Islam mediasi dikenal dengan al-sulh. 

Secara bahasa artinya qath al-niza’ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian 

dari al-sulh sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. 

                                                             
 

13
John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. 

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. 

Kencana, 2005), 175. Lihat juga Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2001), h. 69. 

 

 14
Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2. 

14 



15 
 

15 
 

Sedangkan Hanabilah memberikan defenisi al-sulh yakni kesepakatan yang 

dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.
15

 

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam 

Perma Nomor 1 Tahun 2008jo Perma 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 7, yang 

mengaturbahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.
16

 

Pengertian mediasi tersebut tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan 

esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, 

pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yaitu mediator harus proaktif 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan mediator harus mampu 

menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa dengan menawarkan 

solusi-solusi yang lain ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif atau para 

pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian 

sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang 

netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Olehnya itu, mediator harus 

mempunyai keterampilan yang dapat memfasilitasi dan mebantu para pihak dalam 

penyelesaian sengketa mereka. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka unsur penting dalam 

mediasi antara lain sebagai berikut:  

                                                             
 15Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5 (Cet; I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.3. 

 

 16Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian. 
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a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan 

b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam 

perundingan.  

c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 

mencari penyelesaian.  

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 

perundingan berlangsung.  

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan 

yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri 

sengketa.
17

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka secara garis besar kita dapat mengggali asas hukum 

sebagai dasar penyelesaian sengketa, sebagai berikut
18

: 

a. Asas perwakilan, asas ini merupakan asas yang sangat mendasar dalam 

penyelesaian sengketa melalui mediasi, karena dalam penyelesaian 

sengketa melalui mediasi pembicaraan secara langsung antara para 

pihak yang bersengketa selalu dihindarkan, baik dalam proses tawar-

menawar maupun musyawarah untuk menentukan keputusan yang 

diambil, semua pembicaraan dilakukan melalui perantara mediator 

yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. 

Mediator dapat berasal dari daftar mediator yang dimiliki oleh 

                                                             
 17Suyuti Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: 

PT.Graha Indonesia, 2000), h. 59. 

 
 18

Mohammad Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, (Surabaya: 

Airlangga University Press, 1989), h. 45 
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pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Sedangkan 

seseorang yang dianggap mampu menjadi mediator apabila telah 

mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi melalui lembaga yang 

telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.  

b. Asas musyawarah, asas ini merupakan tindakan bersama antara para 

pihak yang bersengketa untuk mengambil suatu pendapat bersama 

yang bulat atas permasalahan yang dihadapi para pihak. Dalam 

penyelesaian sengketa melalui mediasi asas musyawarah merupakan 

hal yang mendasar dalam setiap pengambilan keputusan. Masing-

masing para pihak yang bersengketa diberikan hak yang seluasluasnya 

untuk menyampaikan apa yang ia rasakan dan mengharapkan apa yang 

ia inginkan kepada pihak lain melalui perantara mediator. Para pihak 

dalam penyelesaian sengketa ini tidak mengenal adanya intimidasi, 

paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan yang paling penting 

adalah diharapkan para pihak saling menerima dan bersedia mengalah 

untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.  

c. Asas mufakat, asas ini mengajarkan bahwa perbedaan-perbedaan 

kepentingan pribadi di antara para pihak yang bersengketa haruslah 

diselesaikan dengan cara perundingan, antara seorang dengan orang 

lain yang bersengketa. Perundingan ditujukan kepada pihak-pihak 

yang bersengketa akibat terjadinya perbedaan antara kehendak atau 

prinsip dan pendirian dari masing-masing pihak. Dengan melakukan 

tawar menawar keinginan diharapkan sampai pada persamaan dan 
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kesepakatan mengenai apa yang dikehendaki oleh masing-masing 

pihak. Dalam mewujudkan proses tawar-menawar tersebut masing-

masing pihak harus saling bersikap menerima dan memberi dengan 

ikhlas hati untuk sampai kepada persamaan kehendak bersama. Asas 

ini sangat berperan dan tampak jelas dalam penyelesaian sengketa 

melalui mediasi, dimana setiap keputusan yang diambil dalam proses 

mediasi merupakan hasil dari proses tawar menawar yang kesemuanya 

dilakukan melalui kesepakatan dalam perundingan. Artinya para pihak 

yang bersengketa tidak ada yang tetap mempertahankan haknya secara 

absolut, hal ini tidak lain untuk mencapai kesepakatan bersama antara 

para pihak dalam mengemukakan pendapat dan keinginannya. 

Kesepakatan untuk mengambil keputusan harus dilakukan dengan 

bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari 

siapapun, sehingga kesepakatan bersama yang dicapai melalui mediasi 

merupakan kesepakatan yang benar-benar bersumber dari hati masing-

masing pihak yang bersengketa. Untuk itu, peran mediator harus betul-

betul netral hanya berusaha semaksimal mungkin dalam membantu 

membimbing dan mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk 

mencapai konsensus bersama.  

d. Asas kepatutan, merupakan asas yang mengarah kepada usaha untuk 

mengurangi jatuhnya perasaan seseorang karena rasa malu yang 

ditimbulkan oleh hasil penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, 

asas kepatutan ini memusatkan perhatiannya kepada cara menemukan 
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penyelesaian sengketa yang dapat menyelamatkan kualitas dan status 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian 

sengketa melalui mediasi akan menyelamatkan harkat dan martabat 

para pihak yang bersengketa dengan lebih baik, hal ini dikarenakan 

tidak ada para pihak yang dikaitkan dan dimenangkan oleh keputusan 

mediasi. Keputusan mediasi semata-mata merupakan hasil kesepakatan 

para pihak, yang merupakan solusi terbaik untuk menghindarkan para 

pihak dari rasa malu ditengah-tengah masyarakat. 

e. Asas tertutup, untuk menjaga kehormatan dan kedudukan para pihak 

yang bersengketa maka dalam proses penyelesaiannya tertutup untuk 

umum, terkecuali para pihak menghendaki lain.  

f. Asas terbuka untuk umum, artinya anggota-anggota masyarakat dapat 

hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi 

yang muncul dalam proses mediasi. Namun asas terbuka untuk umum 

ini hanya untuk menyelesaikan sengketa publik, seperti sengketa 

lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, 

pertanahan dan perburuhan.  

g. Asas mediator aktif, setelah mediator ditinjau maka langkah awal yang 

wajib dilakukan mediator adalah menentukan jadwal pertemuan untuk 

penyelesaian proses mediasi. Kemudian mediator wajib mendorong 

para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka yang 

bersengketa dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik 

bagi para pihak. Selain itu, mediator dengan persetujuan para pihak 
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dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 

memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para 

pihak dalam menyelesaikan perbedaan. Namun harus diingat 

kebebasan mediator disini hanya berdasarkan kesepakatan para pihak 

yang bersengketa, artinya mediator hanya memberi semangat kerja 

serta saran kepada para pihak, dengan demikian mediator tidak dapat 

memaksakan kehendaknya dalam menyelesaikan sengketa tersebut, 

apalagi berpihak ke salah satu pihak.  

h. Asas para pihak bebas memilih, dimana para pihak yang bersengketa 

memiliki kebebasan untuk memilih mediator dari daftar mediator yang 

dimiliki oleh pengadilan atau memilih mediator di luar daftar 

pengadilan.  

i. Asas ketelitian, dimana kesepakatan yang telah terjadi di antara para 

pihak yang bersengketa ditanda tangani secara tertulis, namun sebelum 

kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh para pihak, mediator wajib 

memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan 

yang bertentangan dengan hukum.  

j. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan kepastian kepada para 

pihak yang bersengketa, dimana setelah terjadi kesepakatan maka para 

pihak wajib membuat klausul pencabutan perkara atau pernyataan 

perkara telah selesai. Untuk itu, para pihak harus menghormati 

substansi kesepakatan yang telah mereka buat, sebagaimana layaknya 

sebuah undang-undang. Kemudian para pihak menghadap kepada 
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hakim untuk memberitahukan bahwa telah dicapainya kesepakatan dan 

hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian 

sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak. 

2. Dasar Hukum Mediasi 

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh masyarakat Indonesia 

merupakan perkembangan dari budaya kearifan lokal yang dikenal dengan 

musyawarah. Praktik lain penyelesaian sengketa melalui mediasi ini juga 

diabadikan dalam al-Qur’an, dalam hal perselisihan antara suami istri dan kasus-

kasus lain yang terjadi di kalangan umat Islam. 

Dalam perkembangannya mengenai teori hukum adat sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Hazairin bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia bagi 

umat Islam tiada lain adalah hukum Islam sendiri yang telah dipraktekkan selama 

berabad-abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia.
19

 

Adapun landasan hukum penerapan mediasi di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. 

Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang 

berperakara sebelum perakara diperiksa 

b. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga 

Perdamaian  

c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan 

d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

                                                             
 19Hazairin dalam Siti Jawariyah, Potret Mediasi dalam Islam, www.badilag.net, di akses 

pada tanggal 21 November 2020. 

http://www.badilag.net/
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e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan 

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Artbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (khusus di luar pengadilan) 

Mediasi sekarang telah berkembang ke hal-hal lain sepanjang masalah 

perdata. Oleh karena itu, cakupannya sangat luas sehingga menjangkau sampai 

masalah perceraian dalam arti mendamaikan pihak suami istri supaya tidak terjadi 

perceraian.
20

 Dalam wilayah hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada 

kepentingan perseorangan. Dimensi ini cukup luas cakupannya yang meliputi 

masalah hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum 

perjanjian/kontrak bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat, para pihak 

yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum di 

pengadilan maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tawar menawar 

dimungkinkan karena dalam dimensi hukum privat yang mengutamakan 

kepentingan perseorangan hal tersebut bisa saja terjadi. Dalam hukum Islam, 

dimensi hukum perdata mengandung hak manusia (Haqqul Ibad) yang dapat 

dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.
21

 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ditegaskan 

bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa diatur bahwa sengketa atau beda pendapat dalam dimensi 

                                                             
 20Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: 

Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 201. 

 
 21

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah., Hukum Adat dan Hukum Nasional, h. 

4. 22. 

 



23 
 

23 
 

perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian 

sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan 

dalam pasal ini memberi ruang gerak yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan 

hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini 

memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi. 

3. Manfaat Mediasi 

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan 

pihak ketiga pada perwujudan damai yang permanen, mengingat penyelesaian 

sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama 

(win-win solution). Sedangkan modal utama penyelesaian sengketa adalah 

keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. 

Keinginan dan itikad baik ini terkadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam 

perwujudanya.  

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang 

lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik 

umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian 

sengketa antara lain, yaitu: 
22

 

a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain  

b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan 

adanya rasa memiliki putusan mediasi  

                                                             
 22Digilib.iunsby.ac.id . diakses pada tanggal 20 November 2020 
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c. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan 

sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.  

d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang 

merupakan dasar dari suatu sengketa  

e. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang 

bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam44 43 

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 216 K/Sip/1953 

tanggal 21 Agustus 1953 yang berpendapat bahwa gugatan perceraian 

(termasuk permohonan talak) harus ditolak apabila antara suami isteri 

telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak harus dibuatkan produk 

hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara 

mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya 

terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat 

pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan 

mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya 

kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian 

publik. 

h. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian 

berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak 

kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan 

mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara. 
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i. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang 

dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah 

upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar 

menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan 

hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamian. 

Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial 

sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi). 

j. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal 

membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai 

dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk 

menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusannya 

selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara 

dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.  

k. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana 

dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang 

harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.  

l. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya 

sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang 

melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara. 

4. Model-Model Mediasi 

Model mediasi ini penting untuk dicantumkan karena akan mempengaruhi 

terhadap jalannya mediasi. Mediasi penal ini dalam "Explanatory Memorandum" 
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dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang "Mediation in Penal 

Matters", dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut:
23

  

a. Model informal mediation ; Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan 

pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak 

untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan 

penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan 

oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat 

polisi atau Hakim.  

b. Model traditional village or tribal moots; Menurut model ini, seluruh 

masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara 

warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada 

di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum 

barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program 

mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba 

memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) 

dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan 

hak -hak individu yang diakuinya menurut hukum.  

c. Model victim -offender mediation; Menurut model ini maka mediasi antara 

korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran 

orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri 

oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya 

                                                             
 23I Ketut Widiarta, Prija Djatmika, Bambang Sugiri, Penyelesaian KDRT Melalui Mediasi 

Penal pada Tingkat Penyidikan,  media.nelti.com, h. 11. Diakses pada tanggal 6 Desember 2020.   
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dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. 

Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap 

penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah 

pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku 

tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya 

pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama 

ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-

delik berat dan bahkan untuk recidivist.  

d. Model reparation negotiation programmes; Model ini semata-mata untuk 

menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh 

pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di 

pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para 

pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material. 

Dalam model ini, pelaku tidak pidana dapat dikenakan program kerja agar 

dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.  

e. Model community panels of courts; Model ini merupakan program untuk 

membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur 

masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur 

mediasi atau negosiasi.  

f. Model family and community group conferences; Model ini telah 

dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan 

korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga 
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masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan 

para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan 

kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat 

membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan 

berikutnya. 

 

B. Kekuasaan Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 

di Indonesia. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkaman Agung 

adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Kekuasaan Pengadilan Agama setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang peradilan Agama semakin luas akan tetapi masih terbatas dalam bidang 

hukum perdata Islam dan khusus di Nanggroe Aceh Darussalam terdapat 

Pengadilan Agama yang kekuasaannya tidak saja pada bidang hukum perdata 

islam tetapi termasuk juga hukum pidana Islam. 

Meskipun kekuasaan peradilan agama sudah luas akan tetapi masih ada 

persinggungan dengan dengan Peradilan Negeri yakni terkait dengan adanya 

sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjeknya adalah antara orang islam 

dengan dengan selain islam, maka objek sengketa tersebut harus diputus dahulu 

oleh Peradilan Umum. 
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Kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan 

jenis perkara atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara 

atau jenis pengadilan dan tingkat pengadilan lainnya.Kekuasaan pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan tertentu yaitu 

orang-orang yang beragama Islam. 

Kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 

sampai dengan Pasal 53. Kekuasaan tersebut terdiri atas kekuasaan relatif dan 

kekuasaaan absolut. 

Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR, atau pasal 

142 R.Bg jo pasal 73 UU No. tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan 

kompetensi Absolut berdasarkan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang; 

(a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

islam ; (c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ini sekarang sudah 

di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.
24

 

1. Kompetensi Relatif 

Dalam menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar 

hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara 

Pedata. dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang 

berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang 
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Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h.103. 
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berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk 

menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan 

Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 

1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan 

ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat 

formal.
25

 

2. Kompetensi Absolut 

Dewasa ini dengan dikeluarkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas UU No.78 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang 

diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan 

Agama, pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang 

Ekonomi Syari’ah. Dari perluasan kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang 

meliputi perkara bidang ekonomi syari’ah berarti juga perlu mengalami perluasan 

terhadap pengertian asas personalitas keislaman diatas. Mengenai hal ini telah 

diantisipasi dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU 

No.7 Tahun 1989 ini yang mengatur sebagai berikut: ”yang dimaksud dengan :” 

antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan 

hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum 

Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai 

dengan ketentuan pasal ini”. 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kewenangan mutlak (kompetensi 

absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perkara perdata tertentu seperti 
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Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h.103. 
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tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 

dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan 

kata lain, bidang-bidang tertentu yang dari hukum perdata yang menjadi 

kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga 

saja dari orang-orang yang beragama Islam. Akan tetapi termasuk sengketa 

ekonomi syari’ah, didalamnya termasuk Perbankan Syari’ah. 

Jadi Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama umumnya mencakup 

perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; serta perwakafan dan sedekah. Namun 

dalam pengembangannya dapat meliputi berbagai materi dalam perekonomian 

Islam. Kompetensi Peradilan Agama mulanya hanya menyangkut hukum keluarga 

saja, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Revisi/Amandemen pertama Undang-

Undang Peradilan Agama), maka wilayah kompetensi Peradilan Agama semakin 

luas, karena termasuk dalam bidang ekonomi syari’ah.
26

  

Dengan adanya amandemen UU No. 3 Tahun 2006 terhadap UU No.7 

Tahun 1989 maka kewenangan absolut Peradilan Agama semakin diperluas, hal 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 bahwa: Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang:  
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 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) 

(Cet. ke-6. Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 106. 
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a. Perkawinan  

b. Waris  

c. Wasiat;  

d. Hibah;  

e. Wakaf;  

f. Zakat;  

g. Infaq;  

h. Shadaqoh, dan ; 

i. Ekonomi Syari’ah. 

Berdasarkan kewenangan tersebut, yang menjadi point dalam pembahasan 

ini adalah bidang perkawinan yang didalamnya mencakup perkara perceraian 

yang merupakan kempetensi absolut dari Pengadilan Agama. 

 

C. Perceraian  

1. Pengertian 

Perceraian berasal dari kata Talaq atau Itlaq yang artinya lepas dari ikatan, 

berpisah menceraikan, pembebasan.
27

 Perceraian menurut Kamus Bahasa 

Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, terpisah antara suami dan istri.28 

Menurut al-Jaziry “talak” ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau 

mengurangi pelepasan ikatannya dengan mengunakan kata-kata tertentu. 
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Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, Kamus Arab- Indonesia Terlengkap, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861. 

 

 28
Tim Redaksi, Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat bahasa, (Edisi ke IV, Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261. 
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Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari “talak” ialah melepas tali akad nikah 

dengan kata talak dan yang semacamnya.
29

 

Ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau bercerainya antara 

seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan. 

Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab 

tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil. 

Perceraian dalam Hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang 

mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt., berdasarkan hadis Nabi Muhammad 

saw., yang artinya; “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt 

adalah talak/perceraian.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim).
30

 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternative terakhir 

(pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah 

tangga) tidak dapat dipertahankan  keutuhan dan kelanjutannya.
31

 

 Putusnya perkawinan bisa terjadi atas inisiatif suami, tetapi mungkin pula 

terjadi atas inisiatif istri. Menurut hukum Islam, hanya suami yang berhak 

menceraikan istrinya, yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui 

penguasa. Istri dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan khulu’ 

dengan mengembalikan mahar (iwadh). Tetapi dalam Undang-Undang 

Perkawinan diu Indonesia yang semula suami mempunyai hak untuk menalak 

                                                             
 

29
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192. 

 
 30Ibnu Hajar al-Askalany, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, (t.th), h. 215. 

 
 31

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73. 
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istrinya dianggap seolah-olah tindakan sepihak, bentuk acaranya ilah dengan 

mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama.   

 Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi 

pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik 

yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.
32

 

Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun status 

seorang perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah 

menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-

anak yang telah dilahirkan. 

 Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 39 No.1 

tahun 1974 maka dasar hukum perceraian dikatakan bahwa: 

a. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak. 

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

suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 

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

perundangan tersebut 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri 

berdasarkan putusan pengadilan akibat kegagalan dalam membangun mahligai 

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 
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Gunarsa.S.D. Psikologi untuk Keluarga (Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 

1999), h. 90. 
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2. Dasar Hukum Perceraian 

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan 

sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri 

dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut 

dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah. 

Meskipun hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan 

kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka 

Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada 

dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam 

istilah Ushul Fiqh disebut makruh.Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya 

usaha pencegahan terjadinya perceraian atau talak itu dengan berbagai 

pemahaman.
33

 

Talak dalam ajaran Islam bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan 

pintas untuk mengatasi problema rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain 

untuk mengatasinya. Pada dasarnya ajaran islam tidak menyukai terbukanya pintu 

darurat tersebut. Karena itu, Allah swt memandang talak yang terjadi antara 

suami-istri sebagai perbuatan halal yang sangat dimurkai-Nya. 

Al-quran menetapkan wewenang talak hanya berada pada tangan suami, 

yang pada umumnya tidak seemosional seorang istri dalam berbuat dan 

menetukan sikap, untuk menjaga agar pintu darurat itu benar-benar hanya 
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dipergunakan pada situasi gawat darurat dalam kehidupan suami istri.Allah 

swt.menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 231 

ۡۡوَإذِاَ تمُُ حُوهُنَۡۡٱلن ِسَاءَٓۡطَلَق  ۡسَر ِ ۡأوَ  رُوفٍ ۡبِمَع  سِكُوهنَُ ۡفأَمَ  ۡأجََلَهُنَ نَ فبََلَغ 

ۡ رُوف ٖۚ ۡبِمَع 

Terjemahnya: 

 

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, 

maka rujuklah mereka dengan cara yang ma‟ruf atau ceraikanlah mereka 

dengan cara yang ma‟ruf (pula)….
34

 

 

 Adapun asbabun Nuzul ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu 

Jarir yang bersumber dari As-Suddi bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan 

dengan Tsabit bin Yasar Al-Anshari yang menalak istrinya. Tetapi setelah hampir 

habis masa iddahnya, ia merujuknya lagi, lalu menceraikannya lagi dengan 

maksud untuk menyakiti istrinya.
35

 

Berdasarkan sumber hukumnya, maka hukum talak ada empat : 

 

a. Wajib, atau mesti dilakukan, yakni perceraian yang mesti dilakukan 

oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak 

menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula 

membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. 

Tindakannya itu memudaratkan istrinya. 

                                                             
 
 

34
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2012), h. 37. 
 35 http://baitsyariah.blogspot.com/2019/02/surah-al-baqarah-ayat-231, diakases pada 
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b. Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya 

(nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan 

dirinya. 

c. Haram, dalam dua keadaan: pertama; menjatuhkan talak sewaktu istri 

dalam keadaan haid, kedua; menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah 

dicampurinya dalam waktu suci itu. 

d. Mubah, atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan 

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan 

manfaatnya juga ada kelihatannya. 

3. Syarat dan Rukun Perceraian 

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 

terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. 

Rukun talak ada empat, sebagai berikut : 

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak 

menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena 

itu talak bersifat meghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak 

mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang 

sah. 

Suami yang menjatuhkan talak disyaratkan : 

1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud 

dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal, atau rusak akal karena 

sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit 

panas, atau sakit ingatan karena saraf otaknya. 
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2)  Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang 

belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah menyatakan bahwa 

talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang 

dari 10 tahun asalkan iya telah mengenal arti talak dan mengetahui 

akibatnya, talaknya dipandang jatuh. 

3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini 

ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu 

dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain
36

 

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri 

sendiri tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang 

lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai 

berikut:
37

 

1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri 

yang menjalin masa iddah talak raj’i dari suaminya oleh hukum Islam 

dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. 

Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang 

jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan 

mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak bai’in, bekas 

suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski 

dalam masa iddahnya, karena dengan talak bai’in itu bekas istri tidak 

lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami. 
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2) Kedudukan istri yang talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan 

yang sah. Jika iya menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti 

akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah 

dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan 

bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah 

menggauli ibu dan anak tirinya itu, dan anak tiri itu berada dalam 

pemeliharaannya, maka talak yang dimiliki tidak dipandang ada. 

c. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya 

yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah 

(sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna 

wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh 

jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, 

semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah 

orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan 

talak, maka demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih 

berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang 

sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan 

terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.
38

 

Isi sighat thalak: 

Sewaktu-waktu saya: 

1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 

2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 
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3) Atau saya menyakiti badab/jasmani istri saya itu, 

4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan 

lamanya, 

Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima 

uang iwadl (pengganti) itu kemudian menyerahkannya kepada Badan 

Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.  

d. Qashadu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang 

dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. 

Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh 

talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya ia 

mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : “ini sebuah talak untukmu”, tetapi 

keliru ucapan, berbunyi : “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang 

jatuh.
39

 

d. Alasan perceraian  

Hukum Islam telah mengatur bahwa alasan perceraian hanya ada satu 

macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan 

keselamatan (syiqaq). Adapun bentuknya bisa dengan cara thalak, khuluk, fasakh, 

ta’lik talaq, dan lain-lain. jika terjadi pertengkaran yang terus memuncak antara 

suami dan istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam 

rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka akan tetapi 

hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Apabila usaha ini tidak 

berhasil, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan 
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bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, dan lebih 

besar mudharatnya apabila dilanjutkan.
40

 

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasal 38 Ayat (1) diatur bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah 

satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dank arena putusan pengadilan. 

Kemudian Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian 

harus cukup alasan yairtu antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami istri. 

Alasan perceraian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagai berikut: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 

2) Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 

lainnya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak 

menjalankan kewajiban sebagai suami-istri 
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6) Antara suami atau istri teruss menerus terjadi perselisishan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.  

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa 

alasan perceraian sama, hanya menambahkan dua point yaitu : a) Suami 

melanggar taklik talak; b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

e. Tata Cara Perceraian 

 

Perceraian dalam ikatan sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang 

dibolehkan dalam ajaran agama Islam, terutama apabila sudah ditempuh mediasi 

atau berbagai cara untuk mewujudkan kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, dan 

ketetraman namun tujuan perkawinan tidak akan dapat terwujud sesuai harapan 

sehingga terjadi adalah perceraian. 

Sebuah perceraian terdapat beberapa tata cara, bila dilihat dari subjek 

hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian, dapat dibagi menjadi 

dua aspek berikut.
41

 

1) Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai) 

Apabila istri menyutujui permohonan suami ke pengadilan untuk 

menceraikannya, maka disebutlah cerai talak.Hal ini di atur dalam pasal 

66 UU. Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut; 
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a). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan 

siding guna menyaksikan ikrar talak. 

b). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan 

tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 

c). Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman pemohon. 

d). Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, 

maka permohonan diajukan kepada pengadilan daerah hukumnya 

meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 

pengadilan agama Jakarta Pusat. 

e). Permohona soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan 

permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 

Sebuah permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan Agama, 

Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi 

dasar diajukannya permohonan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 68 dan pasal 131 KHI.
42

 

2) Cerai Gugat (Istri yang bermohon untuk cerai) 

                                                             
 42H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Inbdonesia), (Cet. I. 

Depok: PT. Raja Grapindo, 2020), h. 187. 

 



44 
 

44 
 

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat 

permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian 

termohon menyetujuinya sehingga pengadilan Agama mengabulkan permohonan 

dimaksud. Oleh karena itu khulu’ termasuk cerai gugat. Khulu’ adalah perceraian 

yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad 

(ganti rugi) kepada dan atas persetujuan suaminya. Sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 73 UU. Perkawianan.
43

 

 

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian  

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan 

peradaban manusia, kekerasan tersebut baru mendapat perhatian dunia 

Internasional pada Tahun 1975. Kekerasan terhadap wanita menurut Perserikatan 

Bangsa Bangsa dalam deklarasi peghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 

1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang 

berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau 

penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psokologis, termasuk 

ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau 

domestik.
44

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiyaan terhadap istri 

merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai 
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penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada 

penderitaan seorang istri atau anaknya saja, akan tetapi rentetan penderitaan itu 

terus menjalar ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan 

masyarakat.
45

 

Menurut Harkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau 

sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan 

perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah 

bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (eccidental) tidak dikategorikan 

sebagai kekerasan walaupun menibulkan kerugian pada perempuan.Pengertian di 

atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum 

laki-laki saja, sehingga kaum perempuan dapat dikategorikan sebagai pelaku 

kekerasan.
46

 

Menurut Mansour Fakih kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap 

fisik maupun integrasi keutuhan mental psikologi seseorang.
47

 Kekerasan yang 

terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering terjadi, bahkan tidak 

sedikit jumlahnya.Dari banykanya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang 

dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih 

berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi 
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 46Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sisten Hukum Pidana, dalam buku 
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rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam 

permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik. 

Menurut UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga 

termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang.
48

 

Undang-undang ini tidak bertujuan untuk mendorong perceraian 

sebagaimana sering dituduhkan sebagian orang, akan tetapi undang-undang ini 

justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan 

sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban 

dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.  

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan terhadap istri dapat berupa fisik atau fsikis, hal ini dapat 

dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasanatau pasif (menelantarkan) dan 

pelanggaran seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut 

Undang-Undang PKDRT, untuk lebih jelasnya penulis mencamtumkan pasal demi 

pasal yang tertuang dalam Pasal 5-9 UU PKDRT. 

Pasal 5 UU PKDRT. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan rumah 

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; 
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a. Kekerasan fisik 

b. Kekerasan psikis 

c. Kekerasan seksual 

d. Penelantaran rumah tangga 

Pasal 6;  

“Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 adalah 

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.Kekerasan 

fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya menampar, memutar tangan, 

mencekik, menggigit, menendang, membakar, mengancam dengan suatu benda 

atau senjata dan membunuh. 

Pasal 7; 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang.” 

Kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi 

dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan 

yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, 

mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. 

Pasal 8; 

“Kekerasan seksual meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan 
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pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu”. 

Pasal 9; 

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

b. Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juya berlaku bagi 

Setiap orang  yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 

tersebut. 

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomi 

yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya; penolakan untuk meberi 

keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat financial, 

penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol 

perolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. 

3. Faktor-Faktor terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Secara garis besar, faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah 

tangga dapat dirumuskan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan 

masyarakat diantaranya: 
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a. Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang mendudukkan laki-laki sebagai 

mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk inferior (lemah), 

selain itu pemahaman yang keliru tentang ajaran agama sehingga 

menganggap laki-laki dapat menguasai perempuan. Kekerasan juga 

dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama 

dengan ayah yang suka memukul dan biasanya akan meniru ayahnya. 

b. Interpretasi yang keliru mengenai ajaran agama; ajaran agama yang 

menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan 

diinterpretasikan sebagai pembolehan dalam mengontrol dan 

menguasai istrinya secara berlebihan atau tidak sewajarnya. 

c. Pengaruh Role Model; laki-laki sebagai perilaku seringkali 

mengekspresikan kemarahannya dengan melakukan tindak kekerasan 

karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-

laki yang tumbuh di lingkungan keluarga di mana ayah sering 

memukul atau berprilaku kasar terhadap ibunya cenderung untuk 

meniru pola tersebut pada pasangannya.
49

 

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (istri) 

adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan 

yaitu;
50

 

a. Sakit mental 

b. Pecandu alkohol 
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c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan 

d. Kurangnya komunikasi 

e. Penyelewengan seksual 

f. Frustasi 

g. Perubahan situasi dan kondisi 

h. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah 

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada 

keluarga adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, dan hampir semua 

bentuk kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh laki-laki seperti pemukulan 

terhadap istri dan pemerkosaan dalam keluarga.Anehnya, hal tersebut jarang 

diungkap karena hal tersebut dianggap tabu oleh sebagian masyarakat dan tidak 

pantas untuk dibicarakan. Dalam berbagai korban (istri) cenderung diam karena 

merasa malu untuk membicarakannya. 

4. Dampak  Kekerasan dalam rumah Tangga 

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat 

secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan rasa 

percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya.Sedangkan 

secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, kerusakan rahim, keguguran, 

terjangkit penyakit menular bahkan kematian. 

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan 

oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga 

diri korban maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan 
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bertumpuknya tekanan kekecewaan dana kematrahan yang tidak dapat 

diungkapkan.
51

 

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada 

istri saja, akan tetapi menimpa anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami 

penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan 

penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak anak-anak yang hidup dalam 

rumah tangga yang sering terjadi kekerasan juga akan mengalami perlakuan sama 

kejam secara fisik, sebagian secara emosional maupun seksual. 

Adapun ciri terhadap anak yang sering menyaksikan atau mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga adalah;
52

 

a. Sering gugup 

b. Suka menyendiri 

c. Sering ngompol 

d. Cemas 

e. Gelisah 

f. Gagap 

g. Sering menderita gangguan perut 

h. Sakit kepala dan asma 

i. Kejam pada binatang 

j. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam 

k. Suka memukul teman 
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Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa 

kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah 

kehidupan. Anak-anak belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan 

melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan 

anak merupakan hal biasa.Dan juga mengajarkan pada anak laki-laki untuk tidak 

menghormati perempuan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ruang bagi mediasi untuk 

hiudup dan berkembang di Indonesia, serta secara khusus tahapan mediasi diatur 

dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Bentuk 

penyelesain di luar pengadilan dalam hal ini mediasi semakin penting mengingat 

beban tugas dan volume kerja semakin bertambah termasuk dalam lingkungan 

Peradilan Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Hukum Islam 

(al-Qur’an dan al-Hadis) 

UU No 48 Tahun 2009 

UU No 30 Tahun 1999 

Perma 1 Tahun 2016 

Peran Mediator 

- Peran Mediasi 

- Proses Mediasi 

Peran Mediator dalam Mencegah Terjadinya 

Perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Faktor-Faktor Penghambat 

- Eksternal 

- Internal 
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Bagan 1; Kerangka Konseptual 

Kewajiban Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara 

sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar 

menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya 

diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah).  

Perdamaian merupakan suasana yang sangat diidam-idamkan oleh suatu 

Negara. Oleh karena itu, Negara dengan cara sebaik mungkin ada titik tengah 

sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. 

Oleh karena itu, bantuan mediator sangatlah penting untuk menghasilkan 

kesepakatan yang dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang 

bersengketa. Pada Penelitian ini berfokus pada Peran Mediator dalam mencegah 

terjadinya perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian akan 

diuraikan mengenai; 

1. Peran Mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendorong 

mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar 

perceraian tidak terjadi. 

2. Faktor Penghambat adalah faktor yang mengakibatkan mediasi tidak 

berjalan sesuai dengan tuntutan atau harapan dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang mediasi yaitu faktor internal dan 

eksternal.  

Terwujudnya Peran Mediator dalam Mencegah 

terjadinya Perceraian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, suatu metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kondisi obyek alamiah, yakni sesuatu yang apa adanya, tidak 

memanipulasi keadaan dan kondisinya,
53

 atau metode penelitian naturalistik 

(natural setting). Penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen utama 

dalam penelitian serta bertanggungjawab untuk dapat mendeskripsikan berbagai 

fenomena di lapangan sekaligus mengasosiasikan dengan teori-teori yang berkait 

dengannya. Penelitian kualitatif berusaha memberikan gambaran tentang kejadian 

faktual dan sistematis mengenai  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap objek 

penelitian . 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A, dan 

untuk memudahkan pelaksanaan penelitian akan diambil dari beberapa informasi 

dari sebahagian hakim yang bertindak sekaligus sebagai mediator sebagai bahan 

acuan yang dianggap mewakili dan serta memperkuat akurasi data. Adapun 

pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah bahwa berdasarkan observasi 

awal, ditemukan bahwa angka perceraian tertinggi terletak di Pengadilan Agama 

Makassar Klas 1 A, sehingga tertarik untuk melihat peran mediator sebagai juru 
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damai sebagaimana yang diamanahkan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang tata 

cara dan Prosedur Mediasi. 

 

B. Pendekataan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah salah satu aspek yang digunakan 

untuk melihat dan mengamati persoalan atau fenomena yang muncul sekaligus 

menjadi tolak ukur dalam memecahkan masalah. Adapun pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

1. Pendekatan teologis normatif (syar’i) 

Pendekatan teologis normatif (syar’i) yaitu pendekatan yang didasarkan 

pada hukum Islam baik yang berasal dari al-Qur’an, al-Hadits, pendapat para 

ulama yang berkaitan dengan mediasi 

2. Pendekatan yuridis,  

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersaifat teoritis yang 

menyangkut, asas, konsepsi, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan mediasi dan mediator. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang akurat untuk mengungkan permasalahan, 

juga untuk menjawab persoalan penelitian. Untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, maka data dikelompokkan menjadi dua jenis, 

yaitu; 
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1. Data primer 

 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, data 

primer didapatkan melalui proses wawancara terhadap mereka yang terkait dan 

mengalami langsung pelaksanaan mediasi. 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data-data atau dokumen-dokumen yang diperoleh 

dari sumbr-sumber selain kata-kata dan tindakan. 

a. Data primer adalah data tambahan yang diperoleh dari arsip-arsip dan 

catatan-catatan yang terdapat Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A  

b. Data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang 

diperoleh dengan jalan membaca literatur-literatur atau peraturan-

peraturan peerundang-undangan yang berhubungan dengan peran mediator 

dalam pencegahan perceraian 

c. Data tersier adalah data-data pelengkap yang diperoleh melalui membaca 

bahan bacaan yang ada dan catatan-catatan kuliah yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam menyelesaikan tesis ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer 

maupun data sekunder menggunakan metode pengumpulan data. Data primer 

berarti data yang diperoleh melalui field research. Sedangkan data sekunder 

berarti data yang diperoleh dari library research atau penelitian kepustakaan. 
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Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku yang 

berkaitan dengan topik masalah atau pembahasan yang sedang diteliti. Dalam hal 

ini referensi atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah peran 

mediator dalam upaya mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian. 

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yaitu mengumpulkan data dengan melakukan mengamati 

peristiwa-peristiwa atau kejadian dan mencatat suatu objek yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Yang dimaksud observasi adalah teknik pengumpulan data dimana 

penulis melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala objek yang 

diteliti, melakukan dengan cara mengamati dan mencatat hal-hal yang menjadi 

penting untuk diketahui.  

2. Wawancara 

Wawancara yaitu dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan 

cara tanya jawab kepada responden yang dipandang kompeten dengan penelitian 

yang dilakukan. Dalam proses ini penulis berfungsi sebagai pencari informasi dan 

responden sebagai sumber dan pemberi informasi. Wawancara dilakukan dengan 

cara sistematis berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan 

sebelumnya. 

Pertanyaan-pertanyaan terkadang bisa berkembang atau dalam proses 

wawancara terjadi variasi-variasi pertanyaan. Sehingga memungkinkan dapat 

diperoleh data yang lebih lengkap, mendalam dan akurat. 
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Penyusunan wawancara terhadap responden terdiri dari pihak yang terkait 

agar mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peran mediator dalam 

mencegah terjadinya perceraian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen 

penting dan berhubungan dengan penelitian ini. Metode mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan atau administrasi, agenda dan foto-foto kegiatan. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data 

hasil wawancara. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik pula, dalam arti 

lebih cermat, lengkap, sistematis sehingga mudah untuk diolah.
54

 Instrumen juga 

diartikan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil 

penelitiannya. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, maka peneliti 

menetapkan beberapa instrument sebagai alat untuk memudahkan dalam 

melakukan penelitian yaitu; 

1. Wawancara  

Wawancara sebagai acuan atau alat bantu dalam menggali informasi dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai sumber data yang akurat. 
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F. Metode Analisis Data 

Keseluruhan data yang berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan akan 

dianalisis secara kualitatif yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikan yang 

selanjutnya diberikan interpretasi.  Dengan data yang telah dikumpulkan secara 

lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, setelah itu diproses 

dengan langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu; 

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan secara terperinci. Laporan tersebut 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan 

pada hal yang penting. 

2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul 

telah direduksi, kemudian berusaha mencari maknanya, mencari pola, 

hubungan, persamaan dan kemudian disimpulkan. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, data dan temuan dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara laporan penelitian dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Perlu diketahui kebenaran realitas 

data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan 

tergantung pada kemampuan penelitian dalam mengonstruksikan fenomena yang 

diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental setiap 

individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dalam objek penelitian 

yang sama yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang 

berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda. 
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Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi; credibility, 

transferability, dependability dan confirmability. Penelitian memeriksa keabsahan 

data dengan membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah; 

a. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip 

wawancaranya 

b. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian 

dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan 

c. Data yang telah dideskripsikan diuji keabsahan dengan 

membandingkan data-data dari berbagai sumber. 

  



61 
 

61 
 

BAB IV 

 

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA 

PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI 

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS 1 A 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A
55

 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan  

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957, akan tetapi sejak zaman dahulu atau 

kerajaan atau zaman penjajahan Belanda. Namun, pada waktu itu bukanlah  

seperti sekarang ini. Dahulu, kewenangan seorang Raja untuk 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. 

Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat di 

kampong Laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abdul Haq dan Ince Moh 

Sholeh yang merupakan Qadhi terkahir. Qadhi dahulu berwenang dan berhak  

mengangkat sendiri pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pengadilan Agama Makassar terbentuk pada 

tahun 1960 yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa. 

Setelah keluarnya PP No 45 tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut Pengadilan 
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Mahkamah Syariah dengan wilayah yurisdiksi terdiri dari 9 (Sembilan) 

Kecamatan, selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan 

berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan. 

Semenjak awal berdirinya hingga pada tahun 1999 Pengadilan Agama 

Makassar Klas 1A telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam 

kali. Pada tahun 1976 telah gedung permanen seluas 150 m2 untuk rencana 

pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman 

dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumalh 

personil Sumber Daya Manusia (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 gesung baru 

yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Daya Makassar dengan 

luas lahan (tanah) 2.297 M2 dasn Luas Bangunan 1.887,5 M2. 

2. Visi dan Misi
56

 

Visi Pengadilan Agama Makassar Klas 1A adalah “terwujudnya 

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan professional dalam 

penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”. Berdasarkan visi 

Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetaapkan 

beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu 

diantaranya: 
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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 prasana hukum 

Sedangkan misi Pengadilan Agama Makassar adalah: 

a.  Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses 

mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan 

yang bersih, berwibawa dan propfesionalime, maka pelaksanaan 

prosesperadilan harus diwujudkan dengan transparansi. 

b. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan. Peningkatan 

efektifitas Pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif 

terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan 

pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah 

secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan 

pengaduan dari masyarakat. 

c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

Administrasi dan manajemen merupakan sasaran pencapaian tujuan. 

Pola administrasi dan manjemen yang baik akan mendorong 

percepatan terwujudnya visi dan misi. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Mengandung makna 

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum  akan berlangsung  dengan lancer. 
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3. Tugas dan Fungsi Pokok
57

 

Tugas peradilan Agama Makassar melaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 2 jo. Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas  UU No.7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang: 

a. Perkawinan 

- Izin beristri lebih dari seorang; 

- Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berusia 21 

tahun, dalan hal orangtua wali, atau keluarga dalam garis lurus 

ada pebedaan pendapat; 

- Dispensasi kawin; 

- Pencegahan perkawinan; 

- Penolakan perkawinan oleh PPN; 

- Pembatalan perkawinan; 

- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri; 

- Perceraian karena talak; 

- Gugatan perceraian; 

- Penyelesaian harta bersama; 

- Penguasaan anak-anak; 

                                                             
 57

pa-makassar.go.id, Sejarah Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A, diakses pada 

tanggal 12 Desember Tahun 2020   
 



65 
 

65 
 

- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnyabertanggungjawab dan tidak 

mematuhinya; 

- Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 

istri; 

- Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua; 

- 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 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya; 

- Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

dibawa kekuasaannya; 

- 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 UU 

No. 1 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain. 
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b. Waris adalah Penentuan yang menjadi ahli waris, penentuan 

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli 

waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,  serta 

penetapan pengadilan atas permohonan seseorang  tentanbg 

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-

masing ahli waris. 

c. Wasiat adalah Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau 

manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku 

setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. 

d. Hibah yaitu Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan 

dari seseorang kepada orang lain yang masihhidup untuk dimuliki. 

e. Wakaf  adalah perbuatan seseorang atau kelompok (wakif) untuk 

memisahkan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentimngannya guna keperluan ibadah atau 

kesejahteraan umum menurut syari’ah. 

f. Zakat adalah perbuatan seseorang yang wajib diberikan oleh muslim 

atau kelompok sesuai dengan ketentuan syari’ah utnuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

g. Infak adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain untuk 

menutupi kebutuhasn hidupnya. 
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h. Sadaqah adalah pemberian seorang kepada orang lain atau lembaga 

secara sukarela dan spontan tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu 

tertentu demi mengharap ridha Allah swt. 

i. Ekonomi Syari’ah yaitu kegiatan usaha yang dilaksnakanmenurut 

prinsip syari’ah. 

Sedangkan fungsi yang dimiliki Peradilan Agama meliputi antar lain; 

a. Mengadili dengan menerima, memeriksa, dan menyelesaian perkara-

perkara yang menjadi kewenangannya. 

b. Pembinaan dengan memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional dibawa jajarannya. 

c. Pengawasan dengan mengadakan pengawasan melekat dan 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim dibawa jajarannya. 

d. Penasehat dengan memberikan pertimbangan dan nasehat hukum 

Islam kepada instransi pemerintah di daerah hukumnya apabila 

diminta. 

e. Administratif dengan menyelenggarakan administrasi peradilan dan 

administrasi umum. 

f. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanan kerjasama dan pelayanan 

hukum. 

4. Hakim Pengadilan Agama Makassar Klas 1A 
58

 

- Hakim Ketua  : Drs. H. Muhadin, SH., MH 

- Wakil Ketua   : Drs. H. Gunawan MH (Hakim Madya Utama 
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- Hakim : 

- Drs. Muhammad Sanusi Rabang, SH., MH (Hakim Utama Muda) 

- Dra.Hj. Nadirah Basir, SH, MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. H. Muhiddin Rauf, SH., MH (Hakim Utama Muda) 

- Dra Hj. Rosniati, MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. H. Muhtar, SH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. H. Muh. Idris Abdir, Sh, MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. H.M.Alwi Thaha, SH, MH (Hakim Utama Muda) 

- Dr. Alyah Salam, MH (Hakim Utama Muda) 

- Dra. Hj.Mardianah R, SH,MH (Hakim Utama Muda 

- Drs. H. Rahmatullah, MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. Muh. Arief Musi, SH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. Muh. Arsyad (Hakim Utama Muda) 

- Drs. H. Kamaruddin (Hakim Utama Muda) 

- Dra. Hj. Siti Aminah (Hakim Utama Muda) 

- Drs. Muhammad Yunus (hakim Madya Muda) 

- Dra. Kartini (Hakim Madya Muda) 

- Dra. Nurhaniah (Hakim Madya Muda)  

- Drs. Syahidal (Hakim Madya Utama) 

- Dra. Hj. Nurjaya MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. H. Syarifuddin, MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. Rahmat (Hakim Madya Utama) 

- Drs. H. Umar (Hakim Utama Muda) 
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- Drs. H. Muh. Hasbi, MH  (Hakim Utama Muda) 

- Dra. Hj. Munawwarah, SH, MH (Hakim Utama Muda) 

- Dra. Hj. Salnah, SH, MH (Hakim Utama Muda) 

- Drs. Rahmat, MH (Hakim Madya Utama) 

- Dra. Hj. Mulyati Ahmad (Hakim Madya Utama) 

- Drs. Syarifuddin S (Hakim Madya Utama) 

- Drs. Hasbi, MH (Hakim Madya Utama)  

 

B. Peran Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Akibat Kekerasan 

dalam Rumah Tangga Pada masa Pandemi Covid-19 

 

Perceraian dalam agama Islam merupakan sesuatu yang halal namun 

dibenci oleh Allah SWT. perceraian diperbolehkan agama karena dipandang 

sebagai solusi penyelesaian yang baik dan akan menghentikan konflik yang lebih 

dalam dan berkepanjangan, sehingga perceraian tidak dipandang sebagai kerusakan 

(mafsadah) namun dipandang sebagai kemaslahatan bagi para pihak. Apabila 

perceraian lebih baik, maka perceraian harus ditempuh agar tidak terjerumus dalam 

kerusakan seperti percekcokan yang terus menerus dan munculnya tindak 

kekerasan serta gangguan psikologis anak-anak. 

Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari  

proses agama menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum 

melakukan tindakan ajudikatif harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai. 

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum telah memulai mediasi 

sejak tahun 2008 dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang 

mengajukan harus melalui mediasi terlebih dahulu dengan harapan perkara tidak 
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masuk pada pokok perkara, sehingga penumpukan perkara di pengadilan bisa 

dihindari. 

Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan 

jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum, sistem hukum dapat berjalan dengan 

baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu aturan hukum, 

penegak hukum  dan budaya hukum. Jika ada elemen yang tidak saling mendukung 

maka penegakkan hukum tidak efektif.
59

 Hal tersebut dikarenakan ketiga sistem 

hukum tersebut yang dipopulerkan oleh Lawrence Meir Friedman merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. 

Mahkamah Agung telah mengubah paradigma mengadili menjadi 

paradigma perkara hukum. Wujud yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini 

berkiblat pada Negara-negara maju yang telah menyelesaikan perkara melalui 

mediasi, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Singapura dan 

Jepang. Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah 

naungan Mahkamah Agung telah melaksanakan amanat dari Mahkamah Agung 

dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. 

Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim yang 

telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. 

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh 

karena itu, mediator harus memiliki kemampuan yang sangat baik agar proses 

mediasi dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah diatur dalam Perma 

                                                             
 59Friedman LM, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media 2011), h. 

34. 
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Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama 

yaitu salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberi kekuasaan oleh 

Undang-undang sebagai lembaga yudikatif. Sebagai tahap awal yang harus 

dilakukan oleh majelis hakim dalam sebuah perkara adalah mengupayakan 

perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara. Peran mendamaikan pihak-

pihak yang berperkara itu sifatnya imperative atau wajib bagi hakim untuk perkara 

yang diadilinya.
60

 

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk 

memeriksa,  memutus, dan mengadili suatu konflik atau permasalahan termasuk 

didalamnya kasus perceraian. Dengan pemahaman yang semakin berkembang, 

telah banyak yang menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah hal 

yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan materi yang banyak. Negara 

melalui lembaga pengadilan telah memberi ruang kepada setiap orang yang 

berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses litigasi yaitu 

melalui mediasi.   

Kedudukan Peradilan adalah kekuatan yang bertanggungjawab untuk 

menerima, memeriksa, dan mengadili dan mengatur setiap perkara Syari’ah Islam 

yang diajukan jelas. Cakupan  pelayanan ini meliputi: perkawinan, waris, hibah, 

wakaf, zakat, infak, sadaqah dan suatu ekonomi Syari’ah. Dari jenis perkara ini, 

perkara perkawinan khususnya dalam bidang perceraian memiliki angka tertinggi 

di luar pekara lainnya.  

                                                             
 60Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perata di Lingkungan Peradilan Agama. 

(Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 152. 



72 
 

72 
 

Ketentuan Pasal 49 UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas 

UU Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama. UU Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(selanjutnya disebut UU Perubahan Kedua Peradilan Agama) mengatur bahwa 

Peradilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama dalam ekonomi syari’ah yang selama ini telah menjadi 

kewenangannya sebagai perkawinan dan keluarga orang Islam. Dalam penjelasan 

Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud ekonomi syari’ah 

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip 

syari’ah, mencakup a) Bank Syari’ah, b) Asuransi Syari’ah, c)Reasuransi Syari’ah, 

d) Reksa Dana Syari’ah, e) Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka 

Syari’ah, g) Pembiayaan Syari’ah, h) Pengadaian Syari’ah, i) Dana Pensiunan 

Syari’ah Lembaga Keuangan Syari’ah, j) Bisnis Syari’ah dan, k) Lembaga 

Keuangan Mikro Syari’ah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang saat ini 

memiliki hak absoulut atas pengecualian dibidang Ekonomi Syari’ah, sengketa 

perdata keluarga Islam, dan sengketa yang berhubungan dengan hak milik atau 

suatu kepada yang lain antara orang-orang yang beragama Islam. 

Untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diperhitungkan dan diputus 

oleh Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua 

sengketa perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu 

diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 



73 
 

73 
 

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A didapatkan 

informasi mengenai angka perceraian berdasarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1: Jumlah Perkara Perceraian di PA Makassar Klas 1A 

 

No  

 

Tahun 

Jumlah Perkara  

Penyebab (KDRT)  Masuk Putus 

1 Tahun 2019 2.270 2179 64 

2 Tahun 2020 2187 1956 37 

Data Primer Tahun 2020 

Berdasarkan data tersebut di atas jelas terlihat bahwa jumlah perkara 

perceraian yang masuk meningkat hal ini terlihat dari selisih dari tahun 2019 

dengan tahun 2020 lebih besar sehingga hal tersebut membuktikan bahwa kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Akan tetapi secara kuantitatif seperti yang nampak pada 

tabel lebih tinggi tahun 2019 hal demikian terjadi karena data pada tahun 2020 

yang diambil hanya sampai pada bulan Oktober saja, sedangkan dua bulan 

setelahnya belum diinput. 

Sedangkan penyebab terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi cukup besar, dan itu terjadi pada tahun 2019, dan pada tahun 

2020 terjadi penurunan kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, seiring dengan banyaknya gugatan dan 

permohonan perceraian dan terkhusus yang disebabkan karena kekerasan dalam 

rumah tangga, maka dibutuhkan andil atau peran dari mediator sebagai lembaga 

yang ditunjuk untuk menjaga agar tidak ada pintu perceraian yang terbuka dan 
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juga sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan keadilan bagi semua 

pihak-pihak yang berperkara terkhusus dalam kasus perceraian yang terjadi akibat 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Oleh katena itu, peran mediator dituntut untuk memberikan kontribusi 

yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-

masing pihak yang bersengketa, sebab ketentuan Pasal 130 HIR (Herziene 

Inlandsch Reglement dan Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Voor de 

Buitengewesten) merupakan landasan hukum perdamaian para pihak yang wajib 

diupayakan bagi hakim pada persidangan perdata salah satunya adalah kasus 

perceraian. 

Upaya perdamaian atau mediasi yang dimaksud pada Pasal 130 HIR ayat 1 

bersifat imperatif, artinya hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak 

yang bersengketa sebelum dimulainya proses perisidangan. Hakim berusaha 

mendamaikan dengan cara sebaik mungkin agar ada titik temu sehingga tidak 

perlu lagi ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun 

demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan  semua 

pihak sehingga semua meresa puas dan tidak ada yang mersa dirugikan. Oleh 

karena itu, bantuan mediator sangat penting untuk menghasilkan win-win solution 

yang dapat memberikan manfaat kepada para pihak karena tidak melahirkan 

kekalahan dan kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harminos 

para pihak. 

Berdasarkan data penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

yang berjumlah 101 dari tahun 2019 sampai 2020, hanya sedikit yang berhasil 
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diselesaikan. Berdasarkan wawancara dengan mediator,
61

 hal tersebut diakibatkan 

karena mereka merasa sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan 2 kali mediasi 

hakim berusaha membujuk untuk berbaikan namun mediasi tidak berhasil karena 

keinginan kuat dari penggugat bercerai sangat kuat dan sudah tidak tahan 

perlakuan tergugat yang selalu main kasar terhadap penggugat.  

Penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama 

terbatas hanya mengungkap penyebab terjadinya perceraian. Dalam Pasal 39 ayat 

(2) UU No 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 

No 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan alasan yang 

menjadi dasar penyebab seseorang bisa mengajukan perceraian diantaranya salah 

satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak 

yang lain. dalam proses penyelesaian kasus perceraian karena KDRT, pada 

umumnya pihak istri tidak mau mengungkapkan alasan KDRT karena berbagai 

alasan. Seperti tidak ingin memperpanjang persoalan  dengan mengungkap 

kejadian-kejadian KDRT atau karena tegugat tidak memiliki bukti atau saksi yang 

kuat. Ada juga yang tidak mau mengungkap karena alasan menjaga kondisi psikis 

anak sehingga yang bisa dijadikan alasan adalah antara suami istri terus menerus 

terjadi percekcokan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa dipersatukan kembali. 

Atau penelantaran. 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A dalam menangani kasus seperti ini 

terkadang mengalami kesulitan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, 

karena persoalannya cukup kompleks dan pelik. Hal ini disebabkan karena 

                                                             
 61H. Muhammad Yunus, SH., MH,  Wawancara pada tanggal 4 Desember 2020 
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sebahagian masyarakat menganggap kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup 

keluarga sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, 

selain itu ada anggapan juga bahwa perempuan yang menjadi korban bukan 

sebagai tindak  kekerasan, akan tetapi budaya patriarki dalam masyarakat masih 

kuat sehingga hal tersebut dianggap biasa-biasa saja.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan 

Agama hanya terbatas pada pengungkapan bahwa telah terjadi kekerasan dalam 

rumah tangga, dan langkah yang bisa diambil adalah mendamaikan pihak-pihak 

terkait agar tidak melanjutkan proses perceraian, meskipun itu sangat sulit 

tercipta.  

Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan 

yang diatur berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang diwujudkan sebagai 

bagian dari  proses awal penyelesaian perkara perdata di Pengadilan untuk 

menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam 

mendamaiakan para pihak yang berperkara termasuk dalam ketentuan Pasal 130 

HIR/RBg. 

Peradilan Agama sebagai bagian dari peradilan yang ada di Indonesia telah 

melaksanakan maksud yang terkandung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

termaksud, meskipun tingkat keberhasilannya masih relatif kecil. Padahal target 

dan tujuan mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran PERMA salah 

satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Karakteristik 

perkara di Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari “family court” dan 

didominasi oleh perkara cerai gugat dan cerai talak adalah persoalan yang 
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berhubungan dengan sengketa perasaan, yaitu hati yang terluka yang seringkali 

menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing- masing pihak 

yang bersengketa, sehingga sulit untuk mencari titik temu penyelesaian secara 

damai. Budaya masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke 

pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan antara suami-

isteri mencapai titik puncak. 

Hakim dalam melaksanakan upaya damai terhadap pihak-pihak yang 

berperkara memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama 

belum diputus. Dalam hal ini hakim melakukan pendekatan; 

a. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengingatkan kembali di antara keduanya, di saat pengantin baru serta 

masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan 

suatu anugrah dari Allah swt. yang diberikan dalam perkawinan. 

b. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan 

menjelaskanbahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini mereka 

dituntut untuk selalu sabar dan peka terhadap masalah serta lingkungan 

yang ada di sekitar mereka. 

c. Pendekatan teoretis, yaitu pendekatan yang memberikan penjelasan 

dan pelajaran tentang arti dan pentingnya sebuah perkawinan yang 

merupakan bentuk realisasi, serta hikmah dari sbuah perkawinan yang 

penuh kasih sayang sampai akhir hayat. 
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Prosedur mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan perkara-perkara yang 

menjadi wewenangnya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta penjelasannya dapat 

diKlasifikasikan dua jenis perkara, yaitu; Perkara Contentius yaitu suatu perkara 

yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang berperkara dan perkara 

Voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak 

mengandung sengketa, dimana hanya ada satu pihak saja sehingga tidak ada lawan. 

Secara umum perkara ini tidak memerlukan mediator. Dalam hal ini, hanya perkara 

contentious saja yang memerlukan perdamaian karena didalamnya terdapat dua 

pihak yang bersengketa sehingga untuk menghindari perpecahan keluarga, maka 

mediasi harus berjalan dengan maksimal dan dibutuhkan peran mediator yang 

handal untuk bisa membantu para pihak agar persengketaan diantara keluarga tidak 

menemukan jalan terbaik yang masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. 

 Peran para mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi sangat 

penting walaupun disatu sisi gugatan pokok perceraian tidak dapat dicegah, 

namun dalam mediasi dapat dibuat kesepakatan perdamaian solusi atas akibat 

perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk hak asuh anak dan 

keberlangsungan keluarga. Biasanya dalam gugatan pokok hanya berisi 

permohonan putusnya perkawinan, namun kaum perempuan tidak menyadari hak-

hak anak dan/atau dirinya sendiri. Melalui mediator yang fokus dan profesional  

akan waktu ditambah dengan kaukus (pertemuan sepihak yang berhasil 

dilaksanakan), maka dapat digali potensi akar permasalahannya. Termasuk dalam 

kasus perceraian, maka kedua belah pihak yang terlibat atau yang sulit untuk 
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berkomunikasi. Disinilah mediator mempertemukan komunikasi antara kedua 

belah pihak. 

 Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian terjadi banyak 

keberhasilan sebagian tentang berhasilnya mediator mendorong kesepakatan 

berdasarkan perceraian. Disatu sisi efek perceraian ini bukanlah gugatan pokok, 

bahkan banyak yang tidak memasukkan dalan surat gugatan. Penggugat hanya 

fokus gugatan untuk bercerai saja. Sehingga sebagian hakim berpendapat bahwa 

mediator telah melakukan kesepakatan diluar materi gugatan. Selama para pihak 

tidak melakukan upaya hukum acara rekonvensi, maka kesepakatan dari mediasi 

itu menjadi diabaikan oleh Hakim. Disinilah seorang mediator harus juga 

mengetahui hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, sehingga dapat 

memberikan masukan kepada principal bahwa kesepakatan yang telah berhasil 

dicapai dalam mediasi, apabila tidak ada dalam materi gugatan haruslah dilakukan 

Rekonvensi. 

 Salah satu faktor keberhasilan yang harus dimiliki adalah usaha yang 

sungguh-sungguh dari mediator untuk mempertemukan dan berkomunikasi 

kepada pihak-pihak yang berperkara. Selain itu adalah menggunakan nilai-nilai 

ajaran agama Islam. Adanya pengetahuan tentang hak dan kewajiban seorang 

suami yang meninggalkan istrinya dan adanya pendekatan terhadap anak. Anak 

jangan sampai menjadi terpecah jiwanya akibat perceraian orangtuanya. 

Kegigihan mediator dalam menggiring komunikasi yang intens kepada para pihak 

merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Teknik komunikasi dan gaya 

persuasive yang baik membuat para pihak mau bercerita tentang kepentingannya. 
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Hal ini membutuhkan waktu yang tidak cukup hanya pertemuan sepihak. 

Kemudian diadakannya kaukus pertemuan sepihak untuk menggali informasi 

lebih dalam apa yang menjadi akar masalah, apa yang tidak bisa terungkap dalam 

pertemuan paripurna. 

 Adapun mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel; 2 

Nama-Nama Mediator di PA Makassar Klas 1 A  

No Nama Mediator Keterangan 

1 Prof. Dr. Andi Muh Sofyan, SH.,MH., CM Mediator Non Hakim 

2 A. Hakam Muslim, SH, MH., CM  Mediator Non Hakim 

3 Drs. Syahidal Mediator Hakim 

4 Drs. Muhammad Yunus Mediator Hakim 

5 Drs. H.M.Idris Abdir, SH., MH Mediator Hakim  

6 Dra. Nurhaniah, MH Mediator Hakim 

Data Primer Tahun 2020 

 Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A terdiri 

dari mediator hakim dan mediator non hakim yang berjumlah 6 (enam) orang, 

sedangkan mediator hakim yang menjadi mediator dalam suatu perkara perceraian 

karena kekerasan dalam rumah tangga apabila mediasi tidak berhasil, maka 

mediator hakim tersebut tidak bisa menjadi hakim dalam proses persidangan 

selanjutnya. Penunjukan mediator berdasarkan Surat Keputusan Ketua tentang 
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Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A, dan dalam surat 

keputusan tersebut juga telah ditetapkan jadwal mediasi. 

1. Peran Mediator dalam Proses Pra Mediasi 

Berdasarkan ketentuan dalam Perma 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) 

mengatur bahwa dalam tahap pramediasi hakim pemeriksa perkara mewajibkan 

para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya ketua majelis menjelaskan 

kepada para pihak tentang pengertian dan tata cara mediasi, setelah para pihak 

memahami dan mengerti isi penjelasan mediasi kemudian para pihak 

menandatangani penjelasan mediasi tersebut (Pasal 17 ayat 9).  

Penjelasan mengenai pentingnya mediasi bermaksud untuk memberikan 

pemahaman kepada para pihak mengenai urgensi dan keharusan dilakukannya 

mediasi, dan manfaat mediasi bagi para pihak sehingga timbul kepedulian atau 

perhatian dari para pihak mengenai urgensi dari mediasi yang akan mereka 

lakukan tersebut. 

Proses selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 bahwa Ketua 

Majelis akan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai haknya untuk 

memilih mediator baik mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah 

terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A serta penjelasan mengenai 

biaya dan tempat pelaksanaan mediasi. Apabila para pihak memilih mediator 

hakim, maka tidak dikenakan biaya, akan tetapi apabila para pihak memilih 

mediator non hakim, maka besaran biaya akan ditanggung bersama atau 

diserahkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mediator yang 

ditunjuk. 
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Prosedur atau tahapan merupakan rangkaian aksi, tindakan, maupun 

operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar 

menghasilkan tujuan yang dinginkan, baik sebuah produk maupun sebuah akibat 

dari sebuah prosedur yang biasnaya mengakibatkan perubahan. Sama halnya 

dengan tahapan atau prosedur pelaksanaan mediasi diharapkan dapat memberikan 

sebuah perubahan yang lebih baik bagi suami istri yang hendak bercrai. 

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A, langkah awal yang dilakukan para hakim 

mediator adalah mencari akar permasalahan yang mengakibatkan mereka ingin 

bercerai. Dalam Perma 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa langkah awal yang 

dilakukan adalah penyerahan resume perkara namun hal itu  hanya diterapkan 

pada perkara-perkara berat. Sedangkan pelaksanaan mediasi untuk perkara 

perceraian tidak memerlukan penyerahan resume perkara karena untuk perkara 

perceraian sudah jelas akar permasalahannya yaitu rukun kembali atau tetap 

bercerai. 

2. Peran Mediator dalam Proses Mediasi 

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis mengenai penunjukan mediator 

yang disertai dengan jadwal dan tempat mediasi, maka mediator yang ditunjuk 

mulai melakukan tugasnya. Hal pertama yang dilakukan adalah memperkenalkan  

diri, penjelasan mengenai mediasi. 
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Menurut Muhammad Yunus
62

, bahwa hal pertama yang dilakukan pada 

saat memulai proses mediasi adalah saling memperkenalkan diri, penjelasan 

tentang mediasi dan perannya sebagai mediator yang netral, tidak memihak, tidak 

mengambil keputusan, serta mengidentifikasi masalah/sengketa. Meskipun 

mediator sudah memegang berkas gugatan namun identifikasi masalah ini juga 

dianggap penting jika langsung bertanya kepada para pihak yang bersengketa, 

karena mediator bisa mengetahui hal yang bersifat pokok yang diminta oleh 

Penggugat atau ditolak oleh Tergugat. 

Pada pertemuan pertama ini mediator juga mendorong para pihak untuk 

berpikir tentang sengketa dari berbagai segi. Mediator juga menjelaskan jika 

sengketa bisa diselesaikan dengan damai maka tidak ada pihak yang kalah atau 

menang, tapi jika sengketa berlanjut ke proses litigasi berarti ada yang kalah dan 

ada yang menang. Jika dalam pertemuan pertama ini belum menghasilkan 

kesepakatan sementara mediator melihat ada peluang terjadinya perdamaian maka 

mediator dengan kesepakatan para pihak akan menentukan jadwal pertemuan 

berikutnya atau biasa disebut mediasi lanjutan. Pada suatu perkara, karena mediasi 

pada pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan maka mediasi dilanjutkan 

pada pertemuan berikutnya. Mediator pada perkara tersebut, pada pertemuan 

kedua dilakukan kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang tidak 

terungkap dalam pertemuan mediasi yang dihadiri pihak lawan dan para pihak 

juga dapat lebih leluasa memberikan usulan kepada mediator mengenai opsi 

penyelesaian sengketa. Selanjutnya para pihak memberikan usulan opsi 
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penyelesaian dalam kaukus. Dalam tahap kaukus ini, mediator melihat ada 

perkembangan kearah perdamaian sehingga mempertimbangkan mediasi masih 

harus dilanjutkan lagi. Namun sayang pada pertemuan berikutnya tergugat tidak 

datang sehingga mediasi tidak berhasil, hal ini dicurigai ada intervensi dari 

pengacara yang menghalangi mereka untuk hadir pada proses mediasi.  

Hal sama juga disampaikan oleh Drs. Muhammad Yunus S.H., M.H.,
63

 

bahwa untuk mensiasati oknum pengacara yang kurang mendukung pelaksanaan 

mediasi, terlebih dahulu memanggil pengacara yang mendampingi pihak untuk 

diberikan penjelasan seperlunya sehingga hakim, mediator dan pengacara berada 

pada satu pemahaman yang seragam tentang arti pentingnya mediasi, beliau 

menambahkan seorang mediator harus berusaha membantu pihak untuk menerima 

dan menghadapi kenyataan, membantu pihak dalam proses tawar menawar, 

membantu pihak menciptakan pilihan-pilihan penyelesaian yang paling sesuai. 

Hal yang belum dilakukan oleh mediator adalah mengisi formulir jadwal mediasi 

yang berguna sebagai data untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan mediasi. Padahal itu juga adalah salah satu tugas yang harus 

dilakukan oleh seorang mediator. 

 Meskipun kewajiban mengisi formulir jadwal mediasi ini tidak terkait 

langsung dengan peran mediator dalam pelaksanaan mediasi, namun bisa 

dijadikan bahan untuk menilai seberapa berperannya seorang mediator dalam 

menjalankan tugasnya. Dari formulir itu dapat dilihat berapa kali pertemuan 
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mediasi dilakukan, bagaimana kehadiran para pihak, berapa waktu yang 

digunakan oleh mediator dalam mediasi suatu perkara. 

Menurut Drs, H. Gunawan, SH., MH
64

, bahwa pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar pada masa pandemi Covid 19 belum 

pernah dilakukan secara virtual, dan memang belum ada permintaan dari para 

pihak, akan tetapi pada masa pandemi ini para hakim  mediator telah menerapkan 

anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan yaitu jaga jarak, memakai 

masker dan cuci tangan, dan pada dasarnya hakim mediator sungguh-sungguh 

melakukan mediasi dan menggunakan waktu semaksimal mungkin sehinggga 

meminta kepada hakim untuk menunda sidang 2 sampai 3 minggu. 

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa untuk mendukung pelaksanaan 

mediasi, maka pihak Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A telah menyiapkan 

atau membuat ruang mediasi dan mengatur sedemikian rupa sehingga para pihak 

merasa nyaman dalam ruangan tersebut. 

 

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Mediator dalam mencegah terjadinya 

Perkara Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan 

Agama Makassar Klas 1A  

 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses 

litigasi didalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama 

(kooperatif) diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

menghasilkan kesepakatan yang bersifat memuaskan kedua belah pihak (win-win 

solution), dijamin kerahasiaannnya, menghindari lambatnya prosedur 
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administrasi, penyelesaian masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan 

tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut 

dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR)yang dalam bahasa Indonesia 

diartikan sebagai  Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) atau Mekanisme Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (MAPS) melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi,  

arbiterase, dan model-model lainnya.
65

 

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa non 

litigasi melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang 

tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa 

untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan 

kedua belah pihak (win-winsolution). Berbeda dengan hakim atau arbiter, 

mediator  tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para 

pihak. Namun dalam hal ini para pihak memberikan kuasa kepada mediator untuk 

membantu mereka menyelesikan masalah diantara mereka.Asumsinya, pihak 

ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik 

dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan 

pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat 

membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dipersengketakan. 

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki 

kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). 

Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua: apakah hanya 

sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative 
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approach) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative 

approach).
66

 

Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke 

dalam tata beracara perdata di pengadilan dengan tujuan untuk menekan jumlah 

perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi agar tidak terjadi 

penumpukan perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian. Kemudian dirubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Revisi berikutnya melalui Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 

dan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan sering kali mengalami 

kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang 

berperkara. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan 

kurang begitu optimal sehingga apa yang diharapkan belum dapat tercapai. 

Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan 

kepadanya didominasi oleh putusan konvensional yang bercorak menang atau 

kalah (winning or losing). Jarang  ditemukannya penyelesaian berdasarkan konsep 

sama-sama menang (win-win solution). 

Efektivitas dari otoritas hakim yang juga selaku mediator dalam 

penyelesaian sengketa terlihat secara lebih nyata dalam lingkup Peradilan Agama 
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yang menangani sengketa perdata antara orang yang beragama Islam, terutama 

dalam kasus perceraian dan kewarisan. Para pihak yang bersengketa di Peradilan 

Agama menganggap hakim tidak hanya sebagai orang yang memiliki otoritas 

sebagai pejabat pengadilan, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai hukum 

Islam yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Karenanya para pihak mau 

mendengar ucapan dan arahan hakim karena dipandang sebagai nasihat agama 

untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. 

Dalam konteks pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah 

menetapkan 6 (Enam) mediator yang terbagi yaitu mediator non hakim berjumlah 

2 (Dua) dan 4 (Empat) mediator hakim. Apabila kita melihat komposisi atau 

jumlah mediator yang terdaftar di pengadilan Agama Klas 1 A Makassar yang 

sudah bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A masih 

sangat minim atau sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang 

masuk setiap tahunnya, persentasenya sangat jauh dibandimgkan dengan perkara 

yang masuk. Apabila kita mengacu pada teori efektivitas yaitu jika output yang 

gagal berbanding dengan output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 

(Satu) maka akan tercapai efektivitas dan jika perkara yang gagala  berbanding 

output yang ditargetkan kurang daripada 1 (Satu), maka efektivitas tidak 

tercapai.
67

 Maka mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A tidak efektif 

karena perkara yang gagal dimediasi masih jauh lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah perkara yang berhasil dalam proses mediasi. 
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Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dapat dilihat dari tidak 

jadinya perceraian antara suami dan istri yang diwujudkan dengan pencabutan 

gugatan oleh penggugat. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi dalam 

penyelesaian perkara melalui mediasi. Penyelesaian perkara perceraian yang 

dilakukan dengan cara damai dan hasil kesepakatannya adalah bercerai karena 

dianggap itulah jalan terbaik antara kedua belah pihak, hal tersebut tidak sejalan 

ketentuan peraturan perundang-undangan karena kesepakatan damai untuk 

bercerai.  

Standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dengan dicabutnya 

gugatan perceraian merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Pernikahan 

merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan, demikian juga 

masalah perceraian. Tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena 

kekerasan fisik (Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, 

ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Pada umumnya, semua yang 

mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A 

merupakan klimaks dari upaya damai yang gagal terwujud. 

Berdasarkan laporan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

Klas 1 A periode 2019-2020 terdapat sejumlah perkara yang berhasil di mediasi 

dan gagal untuk dimediasi. Berdasarkan wawancara dengan seorang hakim 

mediator bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang telah terlaksana di lingkungan 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A pada periode 2019-2020 belum mencapai 

hasil yang memuaskan dengan tingkat keberhasilan hanya sampai 20 %. Dan 

terkhusus pada masa  pandemi, terkhusus kasus perceraian yang masuk pada awal 
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bulan Maret tahun 2020 bahwa terdapat satu kasus perceraian yang berhasil 

dimediasi tetapi penyebab bukan karena kekerasan dalam rumah tangga akan 

tetapi karena faktor suami mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
68

 

Sedangkan kasus perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga 

jarang berhasil di mediasi, hal ini disebabkan karena adanya keinginan kuat dari 

pihak penggugat untuk berpisah dengan alasan sudah tidak sanggup lagi menahan 

penderitaan yang dialami akibat prilaku dari tergugat yang selalu bertindak kasar 

terhadap penggugat. 

Pelaksanaan mediasi pada masa pandemi covid-19 tetap dilakukan 

sebagaimana mestinya, hanya yang berbeda adalah pada setiap pelaksanaan 

mediasi harus mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol 

kesehatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi termasuk mediator. 

Sedangkan pengaruhnya terhadap pelaksanaan mediasi tidak memiliki dampak 

yang besar karena pada dasarnya keinginan kuat yang membuat para pihak tetap 

pada pendiriannya untuk berpisah. 

Usaha untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai harus benar-

benar dimaksimalkan untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk, karena 

yang mendapat dampak langsung dari perceraian adalah anak. Apabila perceraian 

terjadi, maka akan berakibat tidak baik terhadap tumbuh kembang anak. Hal inilah 

yang menjadi alasan utama bagi para pihak untuk tidak melanjutkan perkaranya 

dan mencabutnya. Hal ini sejalan kaidah ushul fiqh yaitu menolak bahaya harus 

lebih diutamakan atas menarik kemanfaatan. Mengingat dampak negatif 
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perceraian sangat besar terhadap karakter anak sehingga kegagalan mediasi yang 

tidak hanya dilihat dari putusnya perkawinan, akan tetapi lebih dari itu harus 

dilihat dari dampak yang lebih luas. 

Untuk melihat lebih jelas mengenai laporan pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A periode tahun 2019-2020 yang telah 

peneliti himpun atau rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:  
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Tabel 3 : 

Laporan Mediasi PA Makassar Klas 1A Tahun 2019 

 

No Bulan Sisa 

Perkara 

Lalu 

Perkara 

Diterima 

Bulan 

ini 

Jumlah 

Perkara yang 

tidak bisa 

dimediasi 

Jumlah 

Perkara 

yang 

dimediasi 

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih 

Proses 

dalam 

mediasi 

Sisa 

Perkara 

Ket 

Tidak 

berhasil 

Berhasil  Gagal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

12 

Januari 

Feb 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agus 

Sep 

Okt 

Nop 

Des 

270 

390 

403 

377 

361 

321 

394 

374 

396 

374 

372 

320 

341 

268 

237 

237 

172 

241 

326 

275 

289 

288 

243 

64 

178 

201 

219 

214 

288 

147 

279 

186 

253 

221 

235 

191 

46 

54 

44 

39 

33 

21 

67 

65 

60 

69 

60 

53 

27 

19 

24 

23 

30 

17 

53 

51 

44 

53 

39 

47 

4 

2 

5 

1 

3 

0 

5 

1 

3 

3 

7 

1 

  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

14 

33 

15 

15 

0 

4 

9 

13 

13 

13 

14 

5 

390 

403 

377 

361 

212 

394 

374 

396 

374 

372 

320 

140 
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Tabel 4 : 

Laporan Mediasi PA Makassar Klas 1A Tahun 2020 

 

No Bulan Sisa 

Perkara 

Lalu 

Perkara 

Diterima 

Bulan 

ini 

Jumlah 

Perkara yang 

tidak bisa 

dimediasi 

Jumlah 

Perkara 

yang 

dimediasi 

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih 

Proses 

dalam 

mediasi 

Sisa 

Perkara 

Ket 

Tidak 

berhasil 

Berhasil  Gagal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Januari 

Feb 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agus 

Sep 

Okt 

Nop 

140 

370 

319 

270 

192 

204 

364 

321 

359 

374 

325 

422 

248 

189 

44 

78 

363 

313 

263 

341 

251 

284 

131 

235 

184 

89 

53 

163 

285 

155 

247 

249 

228 

61 

64 

63 

33 

13 

60 

71 

70 

79 

51 

62 

41 

46 

39 

29 

9 

38 

52 

52 

66 

24 

55 

1 

4 

10 

2 

0 

7 

4 

3 

1 

5 

0 

  0 

1 

0 

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

13 

14 

2 

4 

15 

15 

15 

12 

22 

7 

370 

319 

270 

192 

204 

364 

321 

359 

374 

325 

319 

 

 



 
 

94 
 

Berdasarkan data tersebut di atas, pelaksanaan atau penyelesaian mediasi 

yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A terdapat 3 (tiga) kategori 

yaitu berhasil, tidak berhasil dan gagal. Pelaksanaan mediasi yang berhasil pada 

tahun 2019 berjumlah 31 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 mediasi yang 

berhasil berjumlah 36 perkara. Apabila mencermati data yang, pelaksanaan 

mediasi yang paling banyak terjadi pada tahun 2020. 

Mencermati data tersebut di atas dapat dilihat bahwa mediasi yang 

dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A masih belum 

efektif. Hal ini bisa terjadi karena faktor mediator yang tidak berperan atau belum 

maksimal dalam menyelesaikan sengketa para pihak, atau karena kesadaran 

masyarakat yang kurang memahami keadaannya sebagai makhluk sosial yaitu 

tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sekalipun itu adalah orang yang 

berperkara dengan dirinya. 

Menurut Drs Muhammad Yunus bahwa keberhasilan mediasi harus diukur 

dari kesepakatan damai yang disepakati oleh kedua belah pihak meskipun 

kesepakatannya adalah bercerai.
69

 Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa 

tingkat keberhasilan mediasi hanya berkisar 20% baik itu cerai gugat maupun 

cerai talak, hal ini disebabkan karena pada dasarnya sebelum mereka membawa 

perkara ke pengadilan agama keinginan kuat untuk bercerai sudah sangat kuat 

sehingga dalam pelaksanaan mediasi itu hanya untuk menggugurkan kewajiban 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Apalagi menurut beliau bahwa 
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perceraian karena alasan KDRT sangat sulit diselesaikan melalui mediasi, 

meskipun ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melaui mediasi.
70

   

Sedangkan data kuantitatif mengenai mediasi yang berhasil dalam kasus 

kiekerasan dalam rumah tangga tidak dijelaskan secara rinci. Menurut 

Muhammad Yunus bahwa untuk mediasi mengenai perceraian yang terjadi karena 

kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dikuantitatifkan, hal ini karena 

persoalan KDRT merupakan persoalan yang agak sulit untuk diungkap pada saat 

mediasi, dan nanti bisa terungkap setelah memasukan pokok perkara di 

pengadilan. 
71

 

Berhasil atau tidaknya  suatu mediasi sangat tergantung dari proses yang 

dijalankan. Apabila proses baik, tercapailah suatu kesepakatan damani antara 

kedua belah pihak. Namun, sebaliknya proses yang tidak baik akan menjadikan 

mediasi gagal.Oleh karenanya, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang penghambat proses mediasi. 

1. Faktor Internal: 

a. Hakim sebagai mediator 

Mediator merupakan pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan para 

pihak yang bersengketa tentunya harus memiliki kemampuan dan keterampilan 

yang berkaitan dengan keahlian atau profesinya. Di Pengadilan Agama Makassar 

Klas 1A, para mediator baik mediator non hakim maupun mediator semuanya 

                                                             
 70Muhammad Yunus, Hakim Mediator, Wawancara pada tanggal 4 Desember 2020 di 
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telah memiliki sertifikat dari 96actor96 yang berwenang sehingga kemampuannya 

untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa tidak diragukan lagi. 

Mediator harus memiliki kemampuan dalam mengelola konflik dan 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan para pihak sehingga dapat menemukan 

titik temu antara kedua belah pihak. Apabila mediasi tidak ditangani oleh seorang 

professional, maka dapat dipastikan mediasi tidak akan berhasil. 

Akan tetapi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bahwa, meskipun 

para mediator yang sudah terdaftar itu telah memiliki sertifikat namun masih 

didominasi oleh hakim yang memiliki tugas pokok sebagai hakim yang bertugas 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hakim 96actor juga berfungsi 

sebagai mediator  dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama, meskipun tugas mediator berbeda dengan hakim saat di 

persidangan.dalam persidangan hakim menjaga sangat menjaga wibawa di 

pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak 

kaku karena berfungsi sebagai penengah konflik antara pihak-pihak yang 

bersengketa. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan peran mediator selama 

mediasi seyogyanya menggunakan mediator non hakim, itu lebih efektif apabila 

menggunakan mediator hakim karena pemikiran mediator hakim tidak terbagi dan 

bisa 96acto kepada pelaksanaan mediasi. Sedangkan apabila menggunakan 

mediator hakim, maka konsentrasi mereka akan terbagi pada mediasi dan tugas 

pokoknya sebagai hakim. 

b. Fasilitas dan Sarana 
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Fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A masih 

kurang ideal karena ruangannya masih sangat terbatas dan tergolong sempit yang 

membuat para pihak kurang nyaman, dan belum tersedianya ruang kaukus yaitu 

ruangan yang disediakan untuk proses perdamaian para pihak. Selama ini ruangan 

yang digunakan terkadang bergantian dan mengakibatkan mediasi tidak berjalan 

efektif karena jadwal mediasi yang lain menunggu.  

Oleh karenanya, untuk memaksimalkan pelaksanaan proses mediasi yang 

berimbas pada keberhasilan mediasi perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang 

membuat para pihak merasa nyaman dan tenang. Karena situasi tersebut bisa 

mempengaruhi para pihak untuk tidak bercerai, karena mereka dapat nasehat-

nasehat dari para mediator dan ditambah dengan suasana yang nyaman membuat 

pikiran mereka lebih terbuka satu sama lain dan akhirnya mereka tidak jadi 

bercerai.  

2. Faktor Eksternal 

a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai. 

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi bahwa para pihak 

97actor ke Pengadilan Agama dengan niat untuk bercerai. Jadi sekeras apapun dan 

sehebat apapun seorang mediator tidak mampu merubah keinginan tersebut, 

karena pada dasarnya bercerai bagi mereka adalah jalan terkahir. Bahkan ada 

kasus mereka sudah mengatur bahwa agar perceraian berjalan mulus mereka 

sudah sepakat agar salah satu pihak tidak 97actor ke pengadilan meskipun sudah 

dipanggil secara patut dan resmi. Hal ini mereka lakukan untuk melancarkan 

proses perceraian mereka. 
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Selain itu, yang sering terjadi adalah kedatanga mereka ke Pengadilan 

Agama sebagai 98actor98 terkahir akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian 

yang dilakukan oleh pihak keluarga, sehingga hal tersebut sering menyulitkan 

mediator untuk mengupayakn perdamaian. Konflik yang terjadi antara mereka 

berlarut-larut san sangat rumit, terkadang mereka tidak bisa meredam emosinya 

dan akibtnya tidak bisa lagi menerima masukan-masukan dari mediator apalagi 

terkait dengan kekerasan dalam rumah tanga dimana pihak tergugat tidak bisa 

memaafkan pihak tergugat sehingga sulit untuk rukun 98actor98. 

b. Faktor sosiologis dan psikologis 

Kondisi 98actor para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Seperti, 

seorang wanita yang menggugat cerai suaminya karena sang suami sering 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan berpikir akan nafkah dirinya dan 

anak-anaknya. Terlebih apabila wanita tersebut tidak memiliki pekerjaan atau 

tidak memiliki penghasilan tentu akan berfikir dan mersa khawatir kekurangan 

biaya hidup sehingga berpikir 98actor98 untuk menggugat cerai suaminya. 

Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan 

yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.  

Kondisi psikologis para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. 

Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa 

ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama 

apalagi 98acto penyebabnya karena kekerasan dalam rumah tangga. Semakin 

besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya 
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untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada 

99actor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi. 

c. Konflik yang sangat rumit dan berkepanjangan 

Pada kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga konflik 

yang terjadi bukan hal baru tapi sudah sering terjadi dan bahkan beberapa kasus 

sudah berkali-kali sehingga saat mediasi berlangsung korban tidak mampu 

meredam emosinya sehingga pada saat terjadi mediasi semua masukan-masukan 

yang disampaikan oleh mediator tidak ada artinya lagi. Selain kekecewaan yang 

mendalam juga sebagai salah satu hal yang menghambat mediator dalam 

mendamaikan pihak-pihak sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh 

hanyalah perceraian. 

d. Pemahaman masyarakat 

Pemahaman masyarakat mengenai perilaku dan sikap para pihak selama 

proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses 

mediasi yaitu;  

a. Seringkali salah stu pihak atau keduanya merasa paling benar, 

sehingga menyulitkan mediator mendalami masalah mereka karena 

sikap yang tidak kooperatif selama proses mediasi sehingga sikap 

egois sering muncul pada diri pihak,  

b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di 

persidangan, seringkali terjadi kesepakatan untuk memutuskan 

ikatan pernikahan sehingga sangat sulit untuk dilakukan mediasi,  
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c. Komunikasi para pihak yang sudah lama terputus menyebakan 

kedua belah pihak tidak ada lagi itikad untuk berdamai,  

d. Mereka memandang mediasi hanya sebagai formalitas sehingga 

mereka tidak sungguh-sungguh, dan harapan mereka mediasi cepat 

selesai dan dilanjutkan dengan proses persidangan.   

 

 

D. Langkah-Langkah Mediator Dalam Memaksimalkan Pelaksanaan Mediasi 

di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A 

 

Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas 

kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam 

subtansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat, 

pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, pihak ketiga sebagai 

penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas 

di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku. 

Standar ukuran keberhasilan perkara perceraian dengan gagalnya bercerai 

perlu dirubah. Apabila standar ini tidak direvisi, maka Pengadilan Agama tidak 

akan mampu melaksanakan amanat dari Perma 1 Tahun 2016, bahwa melalui 

mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara. Pada sisi lain, jenis 

perkara tertinggi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dan jumlahnya 

selalu naik dari tahun ke tahun sehingga pada akhirnya pengadilan agama akan 

dituduh sebagai lembaga peradilan yang tidak mampu melaksanakan mediasi 

dengan baik. 
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Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari  

proses agama menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum 

melakukan tindakan ajudikatif harus selalul mengajak para pihak untuk berdamai. 

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum telah memulai mediasi 

sejak tahun 2008 dan disebut mediasi peradilan. Setiapa perdata yang mengajukan 

harus melalui mediasi terlebih dahulu dengan harapan perkara tidak masuk pada 

pokok perkara, sehingga penumpukan perkara di pengadilan bisa dihindari. 

Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan 

jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum, sistem hukum dapat berjalan dengan 

baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu aturan hukum, 

penegak hukum  dan budaya hukum. Jika ada elemen yang tidak saling mendukung 

maka penegakkan hukum tidak efektif.
72

 Hal tersebut dikarenakan ketiga sistem 

hukum tersebut yang dipopulerkan oleh Lawrence Meir Friedman merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki 

sifat-sifat khas yakni dilakukan dalam lingkup rumah tangga, pelaku dan korban 

adalah anggota keluarga serta seringkali bukan dianggap sebagai kekerasan. Oleh 

karena itu dibutuhkan cara penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak 

tapi mengedepankan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan satu sama 

lain. olehnya itu, Negara hadir dalam memberikan sentuhan keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

                                                             
 72Friedman LM, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosia, (Bandung: Nusa Media 2011), h. 

34.  
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Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewenangan dari 

Pengadlan Negeri karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Posisi 

Pengadilan Agama hanya mengungkap bahwa telah terjadi KDRT, dan tidak 

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pada pelaku. Dalam kasus 

perceraian yang terjadi akibat KDRT, Pengadilan Agama melalui mediator hanya 

menjalankan amanah dari Perma 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang masuk 

wajib diselesaikan melalui mediasi, dan apabila mediasi berhasil maka gugatan 

perceraian dicabut. Akan tetapi apabila mediasi tidak terwujud, maka proses 

persidangan dilanjutkan untuk memutuskan ikatan pernikahan antara kedua belah 

pihak. Persoalan KDRT yang terjadi menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri 

apabila ada keberatan dari korban dengan cara melapor ke pihak polisi bahwa 

telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

Suatu mediasi hanya akan berhasil apabila sistem dan nilai sosial 

masyarakat yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia dikembalikan 

seperti itikad baik atau nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini melekat dalam 

jiwa bangsa Indonesia, hanya sayangnya bahwa nilai-nilai kearifan lokal itu, 

seperti musyawarah untuk mencapai jalan damai sudah terkikis secara perlahan-

lahan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran semua pihak baik untuk terus 

mengumandangkan atau mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat dalam 

menyelesaikan sengketa atau persoalan hendaknya dilakukan secara damai. 

Selain itu, sumber daya manusia mediator harus bisa dimaksimalkan 

dengan menambah mediator-mediator non hakim yang bisa fokus kepada 

pelaksanaan mediasi. Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah mediator di 
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Pengadilan Agama Makassar Klas 1A hanya berjumlah 6 (enam) orang dengan 2 

(dua) mediator non hakim. Jumlah tersebut tergolong jumlah yang sangat kecil 

apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk yang kesemuanya harus 

melalui mediasi terlebih dahulu. Penggunaan mediator non hakim lebih efektif 

dibandingkan mediator hakim, karena mediator hakim memiliki beban tugas 

pokok yaitu memeriksa dan memutus perkara, selain itu juga hakim bertindak 

sebagai mediator. 

Mediator mempunyai peran yang penting dalam proses mediasi. Berhasil 

atau gagalnya mediasi sangat dipengaruhi oleh skill atau keterampilan mediator. 

Mediator dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya ketika para pihak berhasil 

mencapai kesepakatan bersama/perdamaian. Mediator juga dituntut untuk 

mengupayakan pemecahan masalah untuk terciptanya perdamaian. Berbagai 

upaya telah dilakukan oleh mediator dalam mendamaikan para pihak melalui 

mediasi sebagaimna hasil wawancara dengan mediator hakim,
73

 yaitu:   

a. Memberi nasehat kepada para pihak untuk tetap memperahankan 

rumah tangganya dan saling memaafkan. Karena perkawinan 

merupakan ikatan suci serta mengandung nilai ibadah, sedangkan 

perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. 

b. Memberitahukan akibat-akibat yang timbul dari perceraian serta 

pengaruhnya terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak, serta 

perubahan status yang akan berdampak pada masyarakat sekitar 

                                                             
 73 Muhammad Yunus, Hakim Mediator, Wawancara pada tanggal 4 Desember 2020 di 

Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar. 
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c. Mengingatkan hak dan kewajiban suami istri, serta kewajiban mereka 

sebagai orang tua bagi anak-anaknya. 

Berdasarkan upaya-upaya tersebut yang telah dilakukan oleh mediator 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A, hal tersebut tidak berpengaruh pada 

tingginya angka keberhasilan mediasi khususnya perkara perceraian, sebagaimana 

yang tercantum pada tabel sebelumnya mengenai laporan pelaksanaan mediasi. 

Pada dasarnya mediator sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang 

terdapat dalam Perma 1 Tahun 2016 akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi 

dengan itikad baik dari pihak untuk berdamai dan hidup rukun kembali sebagai 

suatu keluarga yang utuh.  

Kewajiban untuk menempuh jalur damai khususnya dalam perkara 

perceraian akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, karena melalui mediasi 

akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan selesainya semua 

masalah-masalah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga 

rumah tangga tetap terjaga walaupun mediasi tidak berhasil tetapi kedua belah 

pihak bisa hidup damai tanpa ada rasa amarah dan dendam. Itu berarti, mediasi 

dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, tidak ada yang kalah 

maupun menang karena semua pihak menerima kesepakatan yang mereka buat 

bersama-sama. 

Minimnya tingkat keberhasilan yang terjadi di Pengadilan Agama 

Makassar Klas 1 A menuntut seorang mediator untuk mendamaikan para pihak 

yang bersengketa. Oleh karenanya, tingkat keberhasilan mediasi juga sangat 
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dipengaruhi oleh sikap dan kualitas mediator baik dari kalangan mediator hakim 

maupun mediator non hakim yang telah bersertifikat. 

Berdasarkan konferensi Asia Pacifik Forum ke-7 di Nusa Tenggara Barat, 

dirangkum beberapa kita-kiat sukses agar mediasi berhasil sebagai berikut :
74

 

1. Pahami Masalah 

Langkah awal dilakukan mediator mendengar dan memahami masalah 

yang membelit kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini penting agar mediator 

mudah menentukan saran pilihan solusi penyelesaian masalah selanjutnya. 

“Paling urgent bagi mediator pahami dulu apa masalahnya, kalau tidak paham 

akan sulit. Kalau sudah dipahami dan penyebab masalahnya, kita bisa memilah-

milah pilihan solusi terbaiknya apa?”.  

2. Memahami Karakter dan Budaya 

Mediator mesti memahami kondisi sifat dan karakter budaya para pihak. 

Pendekatan sosial ini penting bagi mediator agar memudahkan penyelesaian 

sekaligus mencari solusi terbaik para pihak. “Kalau pihaknya punya sifat 

temperamen, jangan kita sikapi dengan sifat yang sama, ini akan sulit. Apakah 

mereka orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Sunda, masing-masing culture mereka 

harus dipahami mediator. Ini agar bisa mencairkan suasana,”  

3. Bersikap netral 

Sikap terpenting seorang mediator harus menjadi penengah yang netral 

dan bijaksana guna mencarikan solusi terbaik bagi para pihak. Misalnya, seorang 

mediator dapat memberi dan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak 

                                                             
 74 https://www.hukumonline.com, kiat-sukses-bermediasi-ala-hakim. Diakses pada 

tanggal 18 Februari 2021 

https://www.hukumonline.com/
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dalam kaukus (pertemuan terpisah). “Kita beri wacana kepada kedua belah pihak 

dalam kaukus, sehingga dapat terungkap kepentingan tersembunyi para pihak,”      

4. Membangun Komunikasi 

Seorang mediator andal juga harus mampu membangun atau membuka 

komunikasi yang tersumbat dari para pihak. Sebab, pada umumnya pihak-pihak 

yang tengah berkonflik mengalami komunikasi yang tidak lancar. “Kita sebagai 

penengah harus bisa membangun kembali komunikasi di antara para pihak agar 

mereka mau bernegosiasi dan memahami keuntungan penyelesaian sengketa 

melalui mediasi yang mengedepankan win-win solution,”  

5 . Membangun Kepercayaan 

Tak kalah penting, sikap mediator harus berupaya membangun 

kepercayaan dari para pihak. Kalau para pihak sudah merasa percaya terhadap 

mediator akan lebih memudahkan tahapan-tahapan bermediasi. Dapat dipastikan, 

ujungnya proses bermediasi dapat menemukan titik penyelesaian. Namun, dia 

mengingatkan satu hal terpenting, semuanya dibutuhkan itikad baik para pihak. 

“Sehebat apapun mediator kalau salah satu pihaknya tidak beritikad baik, mediasi 

tidak akan mungkin berhasil. 

6. Komitmen Mencintai Perdamaian 

Satu hal lagi, menurut Mohammad Noor seorang mediator mesti 

berkomitmen mencintai perdamaian. Mediator juga dituntut terus belajar terutama 

menyangkut teknis bermediasi. “Mediator harus terus berefleksi diri, ketika 

mediasi berhasil (damai), setelah itu apa langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan mediator. Atau ketika mediasi gagal pun sama, apa yang salah 
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Misalnya, secara teknis output keberhasilan mediasi adalah kesepakatan 

perdamaian yang difasilitasi mediator dengan cara mencabut gugatan di 

pengadilan. Pilihan lain, bisa saja kesepakatan perdamaian itu dimohonkan ke 

pengadilan untuk mendapatkan putusan akta perdamaian yang ditandatangani para 

pihak dan hakim pemeriksa.“Putusan akta perdamaian ini memiliki kekuatan 

eksekutorial dan mengikat untuk dilaksanakan. Nantinya, para pihak cukup 

mengajukan permohonan eksekusi (ke pengadilan) mengenai isi akta perdamaian 

itu. 

Berdasarkan kiat-kiat sukses dalam bermediasi sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, pada dasarnya telah dilaksanakan oleh mediator. Akan tetapi 

karena faktor dari pihak-pihak yang ingin bercerai memang sudah kuat, maka 

jalan apapun yang akan di tempuh akan sulit terlaksana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran mediator dalam 

mencegah terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran mediator dalam upaya mencegah terjadinya perceraian sudah 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma 1 Tahun 

2016 belum maksimal/efektif, karena berdasarkan persentase tingkat 

keberhasilan mediasi hanya mencapai 20%. Hal tersebut disebabkan 

karena pada umumnya hakim mediator yang merangkap yang menjadi 

mediator dari segi waktu akibat jumlah perkara yang cukup tinggi dan 

jumlah mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar klas 

1A masih sangat minim/sedikit. 

2. Faktor yang menghambat mediator dalam mencegah terjadinya 

perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga disebabkan adanya 

keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai sehingga cara atau 

teknik apapun yang diambil oleh mediator tidak berpengaruh, adanya 

konflik yang besar dan berkepanjangan, faktor sosiologis dan 

psikologis serta faktor moral dari para pihak yang bersengketa. 

 

B. Implikasi Penelitian 

108 
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Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Untuk mengefektifkan peraturan dari Mahkamah Agung, maka 

diharapkan kepada setiap Pengadilan Agama untuk membuat laporan 

evaluasi pelaksanaan mediasi setiap tahunnya untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan mediator sehingga dapat memaksimalkan peran 

mediator 

2. Menghimbau kepada masyarakat untuk agar mengikuti dan mematuhi 

proses mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk kemaslahatan 

rumah tangga dan menghindari mudaharat yang lebih besar akibat 

terjadinya perceraian. 

  



 
 

110 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Al-Quran al-Karim. 

 

Abbas, Syahrizal. Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan 

Hukum Nasional. Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009. 

 

-------, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011. 
 

----------   Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktik  Peradilan Agama. 

Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.  

 

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.  
 

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, Kamus Arab- Indonesia Terlengkap. 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 
 
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 

Al-Askalany, Ibnu Hajar, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam,t.th 
 

Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid. Kairo: 

Mesir, Mathba‟ah Musthafa al-Babi al-Halabi.t.th. 

 

Al- Syarbini, Mahmud, Qadha Islamiyah: Al-Qadha fi Al-Islam. Beirut: Muthabi‟ 

Al- Hai‟ah Al-Mishriyah al- Ammah Li al-Kitab, 1987. 

 

Azwar, Sifuddin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 

 

Ciciek Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar dari 

Kehidupan Rasulullah SAW. Cet. I, Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama 

dan Gender, 1999. 

 
Fikri Muhkam, Mirwan, Peran Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. OJS.unm.ac.id 

 

Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003. 

 

Gunarsa, Abd. Rahman. Psikologi untuk Keluarga. Cetakan ke-13. Jakarta: 

Gunung Agung Mulia, 1999. 

 

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Cet.XXIV; Yogyakarta: Andi Offsed, 1993. 

 



 
 

111 
 

Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal 

dan Laporan Penelitian. Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005. 

 

Hadi Kusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan 

HukumAdat dan Hukum Agama. Bandung: Masdar Maju, 1990. 

 

Hasby Ash-Shiddeqy, Muhammad, Peradilan dan Hukum Acara Islam. 

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. 

 

Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sisten Hukum Pidana, dalam 

buku Penghapusan Deksriminasi Terhadap Wanita. Bandung: PT. 

Alumni, 2000. 
 

H. Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998. 

 

Hiyadh, Abdul, Terjemah Fathul Mu’in Jilid III. Surabaya: Al-Hidayah, 1993. 

 

Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5. Cet; I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984. 

 
Ilham Bin Haji Jafar, Moh, Sistem Kehakiman Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji 

Abdul Majid, 2000. 

 

John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. Cet. ke xxv; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2003. 
 

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2001. 

 
Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap perempuan Tinjauan Psikologis dalam 

buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Bandung; Alumni, 

2000. 

 

Lailani, Rezki, Ekeftivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 

Makassar, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan 

Pengajarannya,  Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019. 

 
Latif, Djamil. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1985. 

 

Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdaya 

Karya,1995. 

 

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama. Cet; V, Jakarta: Kencana, 2008. 



 
 

112 
 

 

-------, Etika Hakim dalam Penyelengaraan Peradilan. Jakarta: Kencana, 2007. 

 

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996. 
 

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberti, 

1999. 

 

Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan 

Bintang, 1987. 

 

Mufidah CH, Paradigma Gender Edisi Revisi. Malang: Banyu Media; 2004. 

 
Muhdlor, A. Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan 

Rujuk. Cet. II; Bandung: Al-Bayan, 1995. 

 

Mulkiyan, Peranan Penyuluh BP4 (Badan Penasehan Pembinaan Pelestarian 

Perkawinan) dalam mencegah kasus Perceraian di Kelurahan Biringere 

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Skripsi; Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2015. 

 

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, Instrument Penelitian Bidang Sosial. Cet .II; 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995. 

 

Nasution, S. Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsitno, 1996. 

 

Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam. Jakarta: Attahiriyah, 1954. 

 
S. Kraybill, Ronal. Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, 

Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian. Yogyakarta: 

Kanisius, 2006. 

 

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Cet 37; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 2004. 

 

Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Cet. 1; Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2006 

 
Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu). 

Cet. ke-6. Makassar; Alauddin University Press, 2020) 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

2010. 

 

-------, Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2006. 



 
 

113 
 

 

Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya. Cet.IV; Jakarta : 

Bumi Aksara,2007. 

 

Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: 

Kencana, 2006. 

 
Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: 

Telaga Ilmu Indonesia, 2009. 

 
Suyuti Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. 

Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000. 

 
Shadily, Hasan. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Cet. IX, Jakarta; Bina 

Aksara, 1983. 

 

Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan 

Hukum Nasional. Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009. 
 

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 

2006. 

 

Syaltut, Mahmud. Fiqih Tujuh Madzhab. Bandung: Pustaka Setia, 1993. 

 

 

-------, Mahmud. Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih. Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993. 

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2000. 

 

Tim Redaksi, Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat bahasa.  Edisi ke IV, Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

 

UIN Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, 

Tesis dan Disertasi Cet. II.E disi Revisi. 2014. 

 

Yahya Harahap, Muhammad, Kedudukan Kewewnangan dan Acara Peradilan 

Agama (UU No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Sinar Grafika, 2001. 

Zumrotun, Siti,  Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan 

Perempuan dalam Rumah Tangga. STAIN Press; 2006. 

 

Hazairin dalam Siti Jawariyah, Potret Mediasi dalam Islam, www.badilag.net, di 

akses pada tanggal 21 November 2020. 
  

http://www.badilag.net/


 
 

114 
 

Digilib.iunsby.ac.id . diakses pada tanggal 20 November 2020 

  



 
 

115 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Muhammad Achyar Hamid, lahir di Ujungpandang ( 

Makassar) pada tanggal 15 september 1978. Penulis 

mengenyam pendidikan Sekolah Dasar pada 3 sekolah. 

Dimulai Tahun 1984 di SD KIP Baraya Makassar sampai 

Kelas 3, berpindah ke SD Sudirman IV Makassar sampai 

Kelas V kemudian dipindahkan lagi di SD Inpres Pabaeng 

Baeng Makassar sampai tamat di tahun 1990. Pada Jenjang Menengah Pertama 

penulis menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten 

Barru dari tahun 1990 sampai 1994. Pada Sekolah Menengah Atas tahun 1994 

sempat mengenyam pendidikan selama setahun di Madrasah Aliyah Negeri 2 

(MAN 2) Makassar dan pindah ke Madrasah Aliyah Negeri Tambak Beras 

Jombang Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jawa Timur sampai tamat di tahun 

1997. Pada Jenjang pendidikan perkuliahan Penulis Menyelesaikan Studi strata 

satu Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah di Institut Agama Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada tahun 2001 serta menyelesaikan pendidikan Strata Satu 

di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur di tahun 2004.  

Semenjak menyelesaikan pendidikan Strata Satu di IAIN Alauddin Makassar 

(sekaran UIN Alauddin) dan Universitas Indonesia Timur (UIT) ia bekerja di 

berbagai Perusahaan mulai sebagai Marketing di Perusahaan Asuransi, Media 

Koran sampai menjabat Sebagai Asisten Manajer Iklan di Harian Fajar Makassar 

sampai tahun 2016. Selanjutnya bekerja selama setahun di Media Harian Amanah 

Makassar sebagai Bussines Development Manager. Kemudian di tahun 2017 di 

Kontrak sebagai tenaga Humas pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 

Kemenhub sampai 2019. 

Penulis juga pada akhir tahun 2019 mengikuti Lelang Seleksi Direksi Perusahaan 

Daerah Terminal Makassar Metro dan sekarang menduduki Jabatan Direktur 

Umum sampai sekarang. 



 
 

116 
 

 

 

 

 

 

 


	sampul tesis
	327. Muhammad Achyar Hamid S2 ENG
	tesis bab1 s.d 5

