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  TRANSLITERASI   

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliresai ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasibya ke dalam huruf latin yang 

dipakai oleh penulis sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 

۱ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 ba b Be ب
 ta t Te ټ
 sa s es (dengan titik di atas) ٽ
 jim j Je ج
 ha h ha (dengan titik di ح

bawah) 
 kha kh Ka dan ha خ
 dal d De د
 zal z Zet (dengan titik atas) ذ
 ra r Er ر
 zai z Zet ز
 sin s Es س
 syin sy es dan ye ش
 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 
 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 
 ta t te (dengan titik di bawah) ط
 za z zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ‘ Apostrof terbaik ع
 gain g Ge غ
 fa f Ef ف
 qaf q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l El ل
 mim m Em م
 nun n En ن
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 wau w We و
 ha h Ha ھ
 hamzah ‘ Apostrof ء
 ya y Ye ي

 

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

apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanfa  (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menoftong dan vocal rengkap atau diftong. 

  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A 
 

 Kasrah I I 
 

 Dammah U U 
 

 

  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
Fathah dan ya>’ Ai a dan i 

 
Fathah dan wau Au a dan u 

 

 ٲ

۱ 

۱ 
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Contoh: 

             : kaifa 

  : haula 

  3. Maddah 

  Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruif, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 
Fathah dan alif atau 
ya>’ 

a>  

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis diatas 

 
Dammah dan wau u> u dan garis di atas 

 

contoh: 

 

 

 

 
 
   4. Ta>’ marbu>t}ah 
 
   Traslitirasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu la marbutah yang hdup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, maka translitarsinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

trasnliterasinya adalah [h]. Apabila pada kalimat (kata) yang akhir dengan ta 

: Ma>ta 

: Rama> 

: Qil>a 

: Yamu>tu 
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marbu>t}ah diikuti oleh kata yang mennggunakann kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata lain terpisah, maka ta marbu>t}ah  ditrnsliterasinya dengan [h]’ 

   Contoh; 

 
 

 

 
 
    
   5. Syaddah (tasydi}d) 
 
   Syaddah atau tasydid yang alam sistem tulisa Arab dilambangkan sebuah 

tanda tasydid (“). Dalam transliterasi ini ditulis dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda tasydid. 

   Contoh: 

: 

 

 

 

 
   Jika huruf ya (ى)   bertasydid di akhir kalimat/kata dan diddahului oleh 

baris bawah/kasrahm          maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

   Contoh: 

 
 
 
 
 

 

: Rawdhatal athfa>li 

: Al-Madi}natul fa>dhilatu 

: Al-Hikmatu 

: 

rabbana> : 

najjai}na> 
: Al-hagg 

: 

najjai}na> 
: aduwwun 

 

: ‘Ali (bukan ‘Aliyyu atau ‘Aly). 

: ‘Arabi (bukan ‘Aribbi atau ‘Araby). 
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6. Kata  Sandang 

   Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ۱ل  (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditrasliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika dikuti oleh  syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunti huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan dihubungfkannya dengan garis mendatar (-). 

   Contoh: 

    : al- syamsu (bukan asy-samsu) 
 

 : al-zazalah (az-zalzalah) 

    

         : al-bila>du 
   
   7. Hamzah 

   Aturan transliterasi haruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hsmzah 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 

      : al-nau’ 

      : syai’un 

      : umirtu 

   : al-falsafah 
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    8. Penulisan   Kata   Arab  yang  Lazim   Digunakan   dalam    Bahasa  

       Indonesia 

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

kalimat yang belum dibekukan dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan 

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

Misalnya, kata al-Qur’an (dar al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqashah. 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi Zila>l alQur’a>n atau Al-Sunnah qabl al-

tadwi>n 

   9. Lafz{ al-Jala>lah  
 
   Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan  sebagai mudaf illaih (frasa nominal), transliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

   Contoh: 

      dinulla>h     billa>h 
 
   Adapun ta>’ marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} ak-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:                Hum fi rahmatilla>h  

   10. Huruf Kapital 
 
   Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

translitersinya huruf-huruif tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama poada permulaan kalimat. Bila mana diri 
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diketahui oleh kata sandang (al-)., maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

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

menmggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma> Muhammmadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wudu’a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramada>n al-Laz|i> unzila fuh al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-Tu>si> 

Abu> Nasr al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

    Beberapa singkatan yang dibakukan: 

swt.    = subha>bahu> wa ta’ a>la> 

saw.    = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.    = ‘alaihi al-sala>m 

Abu> al-Wafid Muhammad ibn Rsyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Wali>d Muhammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad Ibnu) 

Nas}r Hami>d Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H}a>mid 
(bukan: Zai>d Nas}r Hami>d Abu>) 
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H     = Hijrah 

M     = Masehi 

SM    = Sebelum Masehi 

I.      = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

w.     = Wafat tahun 

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

HR    = Hadis Riwayat 

    Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
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ABSTRAK 

Nama :  Hasnidar  
NIM   :  80100219043     
Judul :“Upaya Perdamaian Perkawinan dalam Menekan Angka Perceraian” 
========================================================== 
 Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dan 
proses-proses  menggunakan jasa pihak ketiga atau penengah dengan melibatkan 
para pihak keluarga yang berselisih, tokoh-tokoh agama/ulama, tokoh  
masyarakat, dan advokat, disertai dengan perhatian pemerintah terkait, dan di 
hadapan persidangan Pengadilan, hasil pelaksanaan sebagai penengah/pihak 
ketiga tersebut dipergunakan sebagai  kebutuhan hukum, pembentukan hukum, 
dan pembaharuan hukum  untuk menekan angka  perceraian/antisipasi putusnya 
perkawinan di pengadilan atas perselihan suami-istri dalam perkara tertentu yakni 
syiqaq atau nusyus.  
 Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka ditetapkan tipe  penelitian 
Studi Kepustakaan (Reseach Library) yaitu  kajian kepustakaan secara teoritis dan 
secara konseptual yakni proposisi variabel-variabel berhubungan yang sistematik 
terhadap fenomena kemudian dideskripkan dengan teori yang menjelaskan, 
kemudian didukung oleh definisi yang menjelaskan konsep mengeneralisasi suatu 
gejala yang mempunyai referensi dan ruang lingkup tidak berlebihan.   
 Hasil penelitian telah disampaikan dalam pembahasan yakni, perselisihan 
pasangan suami-istri dan penengah dapat terhindar dari perceraian dapat 
menerapkan dan menempatkan prinsip-prinsip dan mekanisme dalam proses 
upaya perdamaian; prinsip kekeluargaan, prinsip musyawarah, prinsip 
kemufakatan, adil, realistik dan berbasis bukti, sistematik, taktis, strategi, dan 
berani, pilihan melalui proses non-litigasi menunjuk keluarga atau tokoh 
masyarakat, pilihan melalui proses semi-litigasi dengan cara menghadirkan para 
pihak lalu diakhiri dengan penilaian tertulis melalui konsiliasi atau penilaian ahli, 
sehingga dapat mempengaruhi efektivitas menekan angka perceraian meliputi; 
efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. 

Pasangan suami-istri dan penengah mempunyai  kemampuan sumber daya  
berupa keilmuan/pengatahuan yang cukup dan teguh pada pendirian.  dengan 
keikhlasan, kesabaran dan etikad baik demi perbaikan  membangun ketahanan 
mental keluarga sehingga mempengaruhi suatu efektifitas menurut penilaian  
suatu keberhasilan, selama kemauan yang kuat perilaku pada diri suami dan istri, 
dukungan keluarga, peran tokoh masyarakat/agama, hakim pengadilan, dan 
menyiapkan fasilitas dari pemerintah termasuk bimbingan/pembinaan serta 
kesetaraan perlakuan hukum keluarga sesuai dengan kebutuhan. 
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البحثملخص   

  : حسنيدار  اسم الطالبة

  80100219043:   رقم القيد

 في خفض معدلات الطلاق" الزواج الإصلاح: "جهود  موضوع الرسالة 

================================================ 
  
تناقش هذه الرسالة إلى أي مدى تشمل مبادئ وعمليات استخدام خدمات طرف ثالث أو 

وسطاء بإشراك العائلات للزوجين المتنازعين، ورجال الدين/العلماء، وقادة المجتمع، 

استخدام نتائج  يكون ومن قبل المحاكمة،والمحامين، مصحوبة باهتمام الحكومة ذات الصلة. 

صلاح قانوني لخفض لإتشكيل قانوني، وللث كمتطلبات قانونية، وطرف ثا والتنفيذ لوسيط 

الزواج في المحكمة بسبب نزاعات بين  بين علاقةالمعدلات الطلاق/ كإجراء لمنع فسخ 

 الزوجين في بعض الحالات، وهي الشيقاق أوالنشوز.
 

المكتبيات ج البحث بالبحث المكتبي, أي دراسة هلتحقيق الأهداف المذكورة، يتم اختيار من

ثم وصفها  ، أي عرض المتغيرات مرتبطة بشكل منهجي بالظواهر،ةومفهومي   ةنظري  

حة لها، ثم يتم ذلك بتعريف يشرح مفهوم تعميم الأعراض التي لها مراجع بالنظريات المشر   

 ونطاق غير مفرط.

 

وجين الرسالة، وهي النزاعات بين الز هذه بناء  على نتائج البحث التي تم تقديمها في

والوسطاء، يمكنهم تجنب الطلاق، ويمكنهم تطبيق المبادئ والآليات ووضعها  في عملية 

جهود السلام المقصود؛ كمبدأ القرابة، ومبدأ التداول، ومبدأ الإجماع، والإنصاف، 

والواقعية، وتكون قائمة على الأدلة، والمنهجية، والتكتيكية، والاستراتيجية، والشجاعة، 

ر من خلال عملية غير تقاضي لتعيين قادة الأسرة أو المجتمع/الدين وتكون بالاختيا

كالوسطاء، و من خلال عملية شبه تقاضي من خلال تقديم الأطراف، ثم ينتهي بتقييم 

مكتوب من خلال التوفيق أو حكم الخبراء، بحيث يمكن أن يؤثر على فعالية لخفض معدل 

 فعالة.الطلاق بما في ذلك؛ فعالة وأقل فعالية وغير 

 
للزوجين والوسطاء القدرة على موارد المعرفة أي معرفة كافية وهم حازمون في موقفهم 

بإخلاص وصبر وأخلاق حميدة من أجل الإصلاح، وبالمرونة العقلية للأسرة بحيث تؤثر 

 على الفاعلية المرجوة، طالما أن هناك إرادة قوية للزوجين، ودعم الأسرة ، وأدوار المجتمع

لدينية وقضاة المحاكم، وكذا أدوار الحكومة بما في ذلك التوجيهات الزوجية القادة او

 والمساواة في معاملة قانون الأسرة حسب الحاجة.للطرفين 
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ABSTRACT 

Name  :  Hasnidar  
ID    :  80100219043     
Title    :  Initiatives to Reconcile Marriage in Decreased Divorce Rates 
========================================================== 
 This study examined the extent to which the principles and processes of 
using the services of a third party or intermediary engage the disputing family 
parties, religious/ulama figures, community leaders, and attorneys, together with 
the attention of the relevant government, and in front of the court. The court, as a 
result of its implementation as a mediator/third party, was utilized as a legal 
requirement, legal formation, and legal reform to reduce the divorce 
rate/anticipation of marriage dissolution in court over husband-wife conflicts in 
certain circumstances, specifically syiqaq or nusyus. 
To achieve the aforementioned goals, the type of Research Library was 
determined, namely the study of literature theoretically and conceptually, namely 
the proposition of systematic variables related to a phenomenon, which was then 
described with an explanatory theory and supported with a definition that explains 
the concept of generalizing a phenomenon. ailments with citations and scopes that 
were not exorbitant. 
According to the results of the research presented in the discussion, husband-wife 
disputes and intermediaries could prevent divorce; could apply and place 
principles and mechanisms in the process of peace efforts; the principle of 
kinship, the principle of deliberation, the principle of consensus, fairness, realistic 
and evidence-based, systematic, tactical, strategic, and courageous, the option 
through a non-litigation process to appoint family or community members as 
mediators. 
The husband and wife, as well as the middleman, possessed resources in the form 
of sufficient knowledge/knowledge and hold a firm position. With sincerity, 
patience, and good ethics for the purpose of enhancing the mental resilience of the 
family, so that it has an effect according to the evaluation of success, so long as 
there is a strong will to behave in husband and wife, family support, the role of 
community/religious leaders, court judges, and prepare facilities from the 
government including guidance/guidance and equality of family law treatment 
based on need. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Setiap penghuni dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, manusia, 

hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya, 

berpasang-pasangan untuk membuahkan keturunan agar penghuni dunia tidak 

sunyi dan kosong karena terus berkembang dari generasi ke generasi dengan 

tujuan melanjutkan keturunan atau bukan tanpa tujuan tapi didalamnya 

terkandung upaya kelangsungan kehidupan.  

   Diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan hingga mereka berhubungan satu 

sama lain, saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam 

kedamaian sebagaimana dimaksud firman Allah dalam QS. ar-Rum/30: 21 

جًا ل ِتسَْكُنوُٓا۟ إلَِيْهَا وَجَعلََ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوََٰ تهِِٓۦ أنَْ خَلقََ لكَُم م ِ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ وَمِنْ ءَايََٰ لَِ  بيَْنكَُم مَّ  ىِذ ََٰٰ

قَوْمٍ يتَفَكََّرُونَ  تٍ ل ِ  لَءَايََٰ

Terjemahnya: 

 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
 pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kauam berfikir”.1 
 

 menyampaikan bahwa sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri untuk mendapatkan rasa tenteram satu 

sama lainnya dengan menuangkan kasih dan sayang, disampaikan kepada manusia 

yang berfikir.  

                                                           
 1Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen. Bimas Islam, 
2011), h.572. 
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   Tata kehidupan berkeluarga yakni dengan pertalian diantara pasangan suami-

isteri mempunyai peranan masing-masing dalam menata rumah tangga, yang 

menjadi  harapan untuk mendapatkan suatu kebahagian,  keharmonisan, dan 

kesejahteraan disebut dalam prinsip-prrinsip al-umurudt-dharuriyat yaitu  

memelihara agama , memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan 

memelihara keturunan.2 

   Perkawinan  merupakan media untuk mengingat hubungan kekeluargaan, 

secara sosial bagian dari suatu ketahanan keluarga  dan bagian dalam ibadah yang 

senantiasa membentuk keluarga berakidah dan berakhlak mulia yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. atau dikehendaki oleh sumber nash, diharapkan 

dapat  terwujud dalam perkawinan  menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. 

   Di sisi lain, penguatan terhadap ketahanan keluarga  dalam rumah tangga 

masih rendah, disebabkan belum merata pemerataan pengetahuan/informasi  dan 

pembinaan dalam perkawinan dan ikatan  rumah tangga yang berkesinambungan, 

kemudian telah dihadapkan  dengan  perkembangan media informasi global dan 

teknologi, sehingga dimungkinkan  rentan terjadi permasalahan berupa 

kekisruhan/perselisihan  dalam rumah tangga. 

   Pandangan lain, rendahnya ketahanan keluarga, disebabkan kondisi  

rendahnya sumber daya manusia serta tidak tepatnya arah dan sasaran dalam 

pembangunan bangsa. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi kepada tingkat 

kesejahteraan  masyarakat secara materiil, yang terimplikasi kepada tingkat 

                                                           
 2M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Edisi Pertama (Cet.I; 
Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 4. 
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kesejahteraan spiritual (degradasi moral)/lemahnya ketahanan moral dan mental  

masyarakat yang berakibat pada lemahnya control sosial.3  

  Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara umum  tingkat 

perceraian di dunia di liput oleh media on-line tahun 2019 oleh  womantalk.com, 

memberitakan terdapat sepuluh negara dengan tingkat perceraian tertinggi di 

dunia, yakni Negara Maldives 10, 97 kasus perceraian dari 10.000 penduduk, 

Negara Belarus 4,63 persen kasus perceraian dari 10.000 penduduk, Negara 

Amerika Serikat, 4,43 persen kasus perceraian dari 10.000 penduduk,  Negara 

Kuba, 3.72 kasus perceraian dari 10.000 penduduk, Negara Estania, 3.65 kasus 

perceraian dari 10.000 penduduk, Negara Panama 3,61 persen  perceraian dari 

10.000 penduduk, Negara Pueto Rico, 3,61 perceraian dari 10.000 penduduk, 

Negara Ukraina 3,56 kasus perceraian dari 10.000 penduduk, dan Negara Rusia 

3.42 kasus perceraian dari 10.000 penduduk.4  

 Negara Saudi Arabia,  bersumber dari Middle East Monitor menurut 

laporan Kementerian Hukum Arab Saudi tingkat perceraian meningkat hampir 96, 

7 persen dari data jumlah akta cerai yang dikeluarkan dari laporan bulanan 

kementerian sejak penerapan lockdown, penyebabnya adalah kurang kesepakatan 

antar pasangan dan meningkatnya tuintutan finansial pada suami.5 

 Setiap negara di dunia setiap tahun mempunyai catatan angka perceraian, 

beberapa negara menunjukkan terdapat  angka yang menonjol  perceraian suami-

                                                           
 3Kementerian Agama RI., Islam dan Isu-Isu Kontemporer Artikel Dakwah dari Jurnal 
dan Wesbsite (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010) h.138. 
 4Rerre Adysti, “10 Negera dengan Tingkat Perceraian Tertinggi di Dunia”. https:// 
womantalk.com/love/articles/10-negara-dengan-tingkat-perceraian-di-dunia-ymKe8 (21/12/2019). 
 5Yuni Ayu Amida, “Duh! Tingkat Perceraian di Arab Saudi Melonjat Selama 
Lockdown”. http://haibunda.com/trending/2020090913846-93-160973/duh-tingkat-percerai an-di-
arab-saudi-melonjat-selama-lockdown (09/09/2020). 

http://haibunda.com/trending/2020090913846-93-160973/duh-tingkat-per
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istri telah disebutkan di atas, tentu berbagai alasan akibat putusnya perceraian. 

Demikian pula di Indonesia  sejak 2015-2019 memperlihatkan data mengalami 

peningkatan  angka perceraian secara signifikan.    

 Angka perceraian di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, 

dirilis dari sumber merdeka.com bahwa, pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, 

tahun 2016 terdapat bertambah 401.717 kasus, tahun 2017 meningkat 415.510 

kasus, tahun 2018 terus meningkat 444.358 kasus, di tahun 2019 berjumlah 

480.618 kasus, dan tahun 2020 mengalami menurunan 306.688 kasus.6 

 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  melalui 

layanan informasi on-line;  kominfo.go.id Angka, disinformasi pada angka 

perceraian melonjat drastis selama pandem perceraian di tahun 2020 dilansir oleh 

antarnews.com, ternyata mengalami penurunan hanya sekitar  2 (dua) persen saja 

dalam masa pendemi.7 

 Angka penurunan  di tahun 2020, tidak serta dinyatakan dapat memberi 

efek penurunan yang diharapkan sedikit saja itu perbedaanya, hanya karena dalam 

masa pandemi oleh Pengadilan Agama membatasi jumlah dan jarak aman untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi hakim dan aparatnya. Walaupun  

dapat memanfaatkan aplikasi e Court  untuk pelayanan administarsi dan 

persidangan secara  on-line,  di mana hakim  dan aparatur pengadilan dapat 

menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (work from home) namun 

                                                           
 6Intan Umbari Prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per 
agustus 2020”, Merdeka.com, https/www. merdeka.com/ peristiwa/kemenag-sebut-angka-percerai 
an-mencapai-306688-per-agustus-2020 (12 September 2020)  
 7“Disinnformasi Angka Perceraian Melonjat Drastis Selama Pandemi”,  kominfo.go.id, ht 

tp//www.kominfo.go.id/conrent/detail/29233/disinformasi-angka-perceraian-melonjat-drastis-sela 
ma-pandemicovid-19/0/lapor_isu_hoaks (07/09/2020). 



5 
 

 
 

tetap  kebanyakan pencari keadilan tidak memahami cara penggunaan aplikasi on-

line dan menginginkan berhadapan langsung di persidangan, berdampak pada 

penundaan/menarik niat untuk sementara mengajukan pendaftaran perkara di 

pengadilan.   

 Sumber lain, hampir setengah juta orang bercerai di Indonesia sepanjang 

2018, data  yang  dikutip  detik.com  dari   website Mahkamah  Agung, Rabu, 

3/4/2019, sebanyak 19.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, 

insiatif perceraian paling  banyak  dari pihak  perempuan yaitu 303.778 orang. 

Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Jumlah di atas 

merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim. 

belum termasuk pasangan non-muslim, yang melakukan perceraian di pengadilan 

umum.8 Bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2020  menjadi 6.4 

persen dari 72.9 Juta rumah tangga atau sekitar 4.7 juta pasangan9   

   Kondisi di atas dapat menunjukkan suatu  yang kritis, bahwa 

sesungguhnya merupakan  suatu fenomena hukum atau isu-isu hukum atau 

permasalahan hukum, keadaan-keadaan tertentu menyebabkan cita-cita suci 

perkawinan gagal terwujud, menyalahi atas komitmen perkawinan yang 

diharapkan selamanya dan kekal, mengakhiri perkawinan dengan perceraian. 

Maraknya  perceraian suami-istri setiap tahun meningkat kata lain berpotensi 

hancurnya tatanan kehidupan keluarga, apabila tidak segera di atasi maka dapat 

mempengaruhi kondisi psikis/mental generasi penerus. 

                                                           
 8Andi Saputra,  “Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018”,  
detiknews, http://m.detik.com.news (3 April 2019). 
 9“Pergeseran Persentase Perceraian Tertinggi”, lokadata.id, http:// lokadata.id/ artikel /per 

ceraian-di-indonesia-terus-meningkat.   
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  Pandangan M. Bambang Pronorvo menyebutkan permasalahan 

berkeluarga salah satu faktor terjadinya kedaaan “kristis spiritual” adalah 

konpleksitas suatu permasalahan secara pribadi atau dalam masyarakat  secara 

psikologis, yang tidak peduli,  jauh dari konsep masyarakat madani yang 

diharapkan dan berkeadilan; ketidakpedulian untuk diri sendiri (la ibda’ bi-

nafsik), keluarga,  tetangga/rukun tetangga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, 

dan pemerintah/negara.10 

     Dengan angka peningkatan perceraian perempuan (khulu) yang diajukan 

oleh pihak perempuan dan perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (talak),  

sensitivitas yang merupakan realitas hukum telah membudaya di masyarakat, 

sehingga perlu ada perhatian keluarga suami-istri,  menyeluruh  lapisan 

masyarakat,  ulama/tokoh agama, pemerintah dan penegak hukum (hakim), 

menentukan langkah apa saja diperlukan untuk  pencapaian upaya perdamaian.  

  Perlakuan  sama di depan hukum atau berlakunya penerapan hukum    

perkawinan bagi pencari keadilan harus berjalan dengan baik dan konsisten yang 

dipergunakan di masyarakat dan terlibatnya pemerintah sampai pada  proses 

persidangan  di lakukan oleh peradilan untuk pencapaian  perdamaian diharapkan 

dapat maksmimal dengan baik.   

  Dengan permasalahan yang disampaikan  di atas, merupakan tantangan 

bagi suami-istri, keluarga suami-istri, elemen masyarakat, ulama/tokoh 

masyarakat, pemerintah, dan sistem penerapan hukum peradilan perdata yang 

dijalankan  bersinergi untuk lebih baik ke depan dengan mengharapkan bahwa 

                                                           
  10Kementerian Agama RI., Islam dan Isu-Isu Kontemporer Artikel Dakwah dari Jurnal 
dan Wesbsite.  h.12. 
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keberhasilan yang baik dalam setiap perkara perceraian mengutamakan  

perdamaian merupakan  hukum tertinggi.  

  Keberadaan peradilan perdata/Islam dalam perkawinan dipergunakan di 

dunia, yang dikatakan sebelumnya sebagai peradilan serambi masjid ke serambi 

dunia,  penengah dalam menyelesaian sengketa keluarga dalam bidang 

perkawinan telah diperaktekkan oleh Rasulullah saw., bahkan sudah terlihat dalam 

bentuk lembaga pada masa sahabat dan sesudahnya, dengan corak yang sederhana 

sampai sekarang tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia di 

mana umat Islam itu berada.11   

  Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah saw, maka dalam upaya 

pembinaan dan  penyelesaian  kekisruhan rumah tangga umatnya , semuanya telah 

tertuang dalam petunjuk al-Qur’an, hadis/as-sunnah dikemas  dalam materi fikih 

munakahat. Keadaan  mana dihadapkan pula dengan  sosio-cultural  masyarakat 

setempat dan  aturan atau ketentuan hukum yang diperlakukan  di masyarakatnya 

oleh penguasa.  

  Kekisruhan suami-istri dalam rumah tangganya sejak jaman Rasulullah 

saw, sahabat-sahabat dan sampai saat ini. Menurut  M. Sayyid Ahmad al-

Muyassar, dalam bukunya berjudul Islam “bicara soal seks, percintaan, dan 

Rumah Tangga”, menyampaikan segala persoalan rumah tangga  yang dominan 

istri yang durhaka (nusyuz istri) misalnya kekuasaan ditangan istri, suami yang 

durhaka (nusyuz suami) misalnya lupa akan sumpah talak, dan  pertengkaran 

(syiqaq)  karena sebab-sebab yang berakibat putusnya perceraian seperti cerai 

                                                           
  11Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta:  Prenada Media 
Group, 2013), h.1. 
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tanpa sepengetahuan istri atau suami, cerai karena mandul, cerai karena selalu 

melahirkan anak perempuan, cerai karena perintah orang tua, calon istri kedua 

meminta agar istri pertama diceraikan, menikahi janda setelah kelahiran 

bayinya.12 

   Sebab-sebab lain yang relevan, dipengaruhi oleh faktor adat dan dalam 

ketentuan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan, Faktor adat yang 

menganut yakni perkawinan jujur mempertahankan garis keturunan bapak 

(patrilineal), perkawinan semenda mempertahankan garis keturunan pihak ibu 

(wanita), perkawinan bebas (mandiri) tidak lagi ikut campur kaum keluarga atau 

kerabat, dan perkawinan campuran yang berbeda suku bangsa dan adat budaya. 

Sebab-sebab menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan 

mengenai perceraian atau putusnya perkawinan salah satunya berbuat zina, 

pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa 

alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun,  

salah satu pihak melakukan kekejaman, salah satu pihak mendapatkan cacat badan 

atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau 

suami, suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan suami 

melanggar taklik-talak.   

  Maka, tepatlah dengan ditempuh cara antara fikih munakahat, perundang-

undangan yang berlaku , dan budaya hukum di masyarakat tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain karena merupakan petunjuk terangkum dalam  hukum perkawinan 

berbagai permasalahan sampai pada perwujudan upaya perdamaian  untuk 

                                                           
 12M. Syyid Ahmad al-Musayyar, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga 
(Ahkhla>k al-Usrah al-Muslimah Buhu>ts wa Fata>wa>) (Jakarta: Erlangga, 2008),  h. 199-279.  
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menekan angka perceraian di Indonesia mayoritas yang penduduknya beragama 

Islam dirangkum dalam rumusan masalah. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah 

bagaimana upaya perdamaian perkawinan menekan angka perceraian, dengan cara 

antara fikih, perundang-undangan, dan budaya hukum di masyarakat ? Atas dasar  

pokok masalah tersebut maka submasalahnya adalah: 

1. Bagaimana prinsip-prinsip yang digunakan dalam mendamaikan pasangan 

suami-istri agar terhindar dari perceraian?   

2. Bagaimana mekanisme dalam proses perdamaian  pasangan suami-istri  agar 

terhindar perceraian? 

3. Bagaimana pengaruh upaya perdamaian pasangan suami-istri dalam menekan 

angka perceraian?    

C. Pengertian Judul 

 Adapun judul penelitian (tesis) adalah “ Upaya Perdamaian  Perkawinan   

Dalam Menekan Angka Perceraian”. Judul penelitain tersebut mempunyai 

variabel-varibel yang akan dijelaskan sesuai maksud dalam penelitian untuk 

memberi pemahaman mendasar mengantar pada pembahasan. 

   Pengertian judul adalah laporan dalam suatu penelitian sebagai langkah  

awal bagi pembaca untuk memberi kejelasan secara menyeluruh terkait  isu-isu 

yang dapat dihubungkan satu sama lain pada variabel-variabel sehingga terdapat 

keterkaitan, mendapatkan penjelasan atau uraian yang tepat dikondisikan pada 

arah maksud penelitian.   
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 Adapun pengertian berdasarkan judul  diatas dalam tesis  untuk penelitian  

kepustakaan yang dimaksud: 

1. Upaya Perdamaian   adalah  melakukan proses atau langkah-langkah untuk 

melakukan suatu perjanjian mengantar pada pencapaian kesepakatan pihak-

pihak mengakhiri permasalahan,  dibuat  secara lisan atau  tertulis. 

2.  Perkawinan  adalah  mengikat pertalian hukum  berlainan kelamin laki-laki 

dan perempuan yang dipersatukan dalam membentuk keluarga atau  rumah 

tangga yang diharapkan harmonis, dan  bahagia. 

3. Menekan  Angka Perceraian adalah  upaya yang dilakukan oleh semua pihak; 

etikad baik atas perselisihan pasangan suami-istri, keluarga suami-istri, tokoh 

masyarakat termasuk agama dan adat dan berlakunya asas 

perdamian/mendamaikan dalam peradilan perdata/agama untuk berusaha 

menahan laju angka perceraian dalam tahun 2015-2020 di beberapa negara 

dan di  Indonesia terus meningkat.  

D. Kajian Pustaka  

 Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan panduan  untuk setiap hasil 

penelitian yang sudah ada sebelumnya, relevan dipilih/ditetapkan untuk 

penelitian. Menurut pandangan Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, dalam bukunya 

berjudul “Pengantar Metode Penelitian Hukum”.  menyampaikan bahwa dalam 

kajian pustaka itu mempunyai dua pembahasan kajian kepustakaan yakni;13 

1. Kajian kepustakaan secara teoritis yakni memiliki seperangkat preposisi 

yang terdiri dari variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling 

                                                           
 13Ariruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Cet. II; Jakarta: 
RajaGrafindo Persada,2004), h. 21.   
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berhubungan,  menyusun antar hubugan seperangkat variabel dan 

demikian  merupakan  suatu pandangan sistimatis mengenai fenomena-

fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya suatu 

teori menjelaskan fenomena. dan;  

2. Kajian kepustakaan secara konseptual yakni memberikan gambaran 

hubungan anatara konsep dan definisi. Konsep megeneralisasikan dari 

gejala-gejala  tertentu, sedangkan definisi adalah salah satu cara 

menjelaskan konsep,  bertitik tolak pada referensi, harus mempunyai 

ruang lingkup yang tegas, tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau  

berlebihan. 

  Ukuran dalam menentukan kajian pustaka sesuai dengan judul 

penelitian/fokus penelitian, diambil dari buku-buku, artikel-artikel, surat 

kabar/sumber on-line atau internet, bahan-bahan yang tidak diterbitnya; seperti 

skripsi, tesis, dan disertasi, laporan penelitian, naskah presentasi, dan seterusnya, 

sebagai berikut: 

1. Buku-Buku 

a. Buku, judul; “Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin” 

ditulis oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direrektorat Bina KUA dan 

Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik 

Indonesia,  sebagai buku bacaan yang bertujuan membentuk edukasi calon 

pengantin dalam  menata  dan mengatasi persoalan rumah tangga,  yang 

kemudian diharapkan pada tujuan   keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah 

sebagai penguatan dalam ketahanan keluarga. 



12 
 

 
 

b. Buku, judul; “ Islam Bicara  Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga” ditulis 

oleh DR.M.Sattid Ahmad al-Musayyar, Guru besar Universitar Al-Azhar 

Kairo, edisi asli dalam bahasa arab “ Akhlak Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa”, 

Penertbit Erlangga Jakarta, 2008, memuat 484 halaman. Buku ini menguraikan 

segala 172 persoalan rumah tangga dan menemukan jawaban secara ilmiah dan  

menurut Islami.  

c. Buku, judul; “Manajemen Advokasi”, oleh Dr.H.P. Panggabean, S.H., M.S., 

dimuat 326 halaman, tahun 2010,  penerbit PT. alumni Bandung. Buku tersebut 

memberi petunjuk dalam memenuhi kebutuhan jasa konsultasi hukum tidak 

hanya menghadapi perkara pidana ataupun perdata, tetapi siapa saja dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Buku, judul; “ Korps Penasihatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah”, Penulis 

Dewi Arsyanti, S.Psi., Hesti Septianita, S.H., dan Budi Prayitno,   diterbitkan 

oleh Depertemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 

tahun 2007, dimuat 176 halaman. Buku tersebut mengembangkan Program 

Pembinaan Keluarga Sakinah yang memadukan upaya peningkatan ekonomi 

dan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam 

kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

e. Buku, judul; “ Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Maskur Hidayat, S.H., 

M.H. memuat 248 halaman, terbit tahun 2006, dicetak PT. Kharisma Putra 

Utama, Jakarta. Buku tersebut dibuat dari pengalaman penulis selaku hakim 
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mediator dalam membantu masyarakat menyelesaikan  sengketa secara damai. 

Memberi gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta solusi dituangkan 

berupa  contoh-contoh untuk memudahkan, agar mendapatkan  pemahaman 

terhadap strategi serta taktik digunakan untuk mengarahkan perdamaian. 

f. Buku, judul; “Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan”, 

oleh Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.H., dimuat 220 halaman, terbit tahun 

2017, Penerbit  Kencana divisi dari Prenamedia Group, Jakarta. Buku tersebut 

memberi kejelasan dari suatu sengketa, metode dan faktor-faktor penyelesaian 

sengketa, menejemen dan teknik penyelesaian perkara temasuk teknik  

mendamaikan.  

g. Buku, judul; Gibson, Rober L. dan Marianne H Mitchell, Bimbingan dan 

Konseling, oleh Rober L Gibson, terbit pada tahun 2011  Penerbit Pustaka 

Pelajar  Yogyakarta. Buku tersebut memberi petunjuk menejemen pengelolahan 

bimbingan dan konseling  sengketa perdata termasuk dalam pasangan suami-

istri. 

h. Buku, judul Mu’awanah, Elfi. dkk, Bimbingan Konseling Islam, oleh Elfi 

Mu’awanah, dkk. terbit pada tahun 2009 penerbit  Bumi  Aksara Jakarta. Buku 

tersebut  menjelaskan  metode dan menejemen pengelolaan bimbingan 

konseling secara Islami  menangani sengketa keluarga Islam termasuk 

perselisihan suami-istri.  

2. Jurnal 

a. Arikel, judul; “Efektifitas Fungsi Mediasi Dalam Proses Perceraian”, oleh 

Natasha Rastie Aulia dan Hajja Sri Pursetyowati. 281788-efektifitas-fungsi-
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mediasi-dalam-proses-69fea9e7.pdf. memberikan kejelasan  efektif dan tidak 

efektif dalam rangka pelaksanaan upaya perdamaian di luar pengadilan dan di 

persidangan Pengadilan Agama, efektifnya disosialisasikan pada Badan 

Panasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), kurang efektif 

kurang anggaran untuk pelaksanaan BP4 tersebut berada di Kecamatan 

Sukajadi Kota Bandung. Yang diharapkan dapat di upayakan melalui BP4 di 

luar pengadilan diusahakan, apabila tidak berhasil diupayakan lagi oleh 

pengadilan. 

b. Arikel, judul; “ Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian 

(Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah 

Bireuaen)”, oleh Ummul Khaira dan Azhari Yahya. https://ejournal. 

balitbangham.go.id/index.php/ dejure/article/view/390/. Hasil penelitian pada 

perkara tertentu (verstek) pada Mahkamah Syari’iyah Bireuaen, dengan  tidak 

hadirnya tergugat  dalam persidangan menunjukkan penyebab  sulitnya upaya 

perdamaian dilakukan atau dicapai. Pada akhirnya  oleh majelis hakim 

menjatuhkan putusan perceraian dengan verstek.  

c. Artikel, judul; “Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Kendari”, oleh ST. Muslimah Suciati, M. Arfin Hamid, 

dan A. Suriyaman Mustari Pide, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan 

Keperdataan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. http://pasca.un 

has.ac.id/jurnal/files/941e38d93ab8f68df533899766dd2daf.fdf. Pengadilan 

Agama Kendari dalam melakukan mediasi di pengadilan belum dapat 

mempengaruhi tercapainya nota perdamaian disebabkan  alasan faktor 
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kasuistik dalam pokok perkara, faktor para pihak berkeras untuk bercerai, 

faktor mediator kurang berpengaruh, dan faktor keadaan dalam 

masyarakatnya yang kurang memperhatikan kepedulian. 

d. Artikel, judul. “Peranan Penghulu dalam Upaya Pelestarian Keluarga 

Sakinah”, oleh Syahruddin Sainur, dalm Jurnal Kepenghuluan Volume 2 

Nomor 1 Juli- Desember 2016, dibukukan oleh Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi-Selatan, h. 13-34.  Dalam penelitian menggumpulkan data dengan 

dua cara  yakni Riset Kepustakaan dan Riset Lapangan, peran penghulu 

terhadap masyarakat dalam rangka terwudulnya pelestarian keluarga sakinah 

dengan cara pembinaan  keluarga dan pola pembinaan kepenghuluan 

kecamatan; kewajiban istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri, 

kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orangtua, dan 

kewajiban terhadap lingkungan sekitarnya. 

e. Artikel, judul. “Revitalisasi Peran Penghulu dalam Mewujudkan Pelayanan 

dan Meminimalisir Terjadinya Perceraian”, oleh Muhammad Ash Ash Abd, 

Rasyid, Lc., M.A., dalm Jurnal Kepenghuluan Volume 2 Nomor 1 Juli- 

Desember 2016, dibukukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi-

Selatan, h. 55-76.  dalam penelitian ini  pendekatan bersifat deskriptif 

analitik, menyampaikan bahwa untuk menekan terjadinya perceraian sangat 

bergantung pada  kesolidan dan kerjasama antara penghulu dan KUA, 

penghulu dituntut lebih enovatif dan professional. 

f. Artikel, judul. “Peran Kantor Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah ”, 

oleh Muhammad Asyura, Lc., dalam Jurnal Kepenghuluan Volume 2 Nomor 
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1 Juli- Desember 2016, dibukukan oleh Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi-Selatan, h. 77-96.  dalam penelitian ini  pendekatan bersifat Kajian 

Teoritis dan Kajian Kepustakaan, menjelaskan pengertertian keluarga sakinah 

menekankan kepada kehidupan yang tenang dan tentram bagi penghuninya, 

dengan didukung  kualitas  keimanan dan berbakti kedua orang tua, berguna 

bagi agama, masyarakat, dan bangsa.  Kantor Urusan Agama di kecamatan 

mempunyai andil yang besar dalam membantu setiap keluarga muslim 

menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, dengan berbagai program 

yang actual dan kongkrit menyentuh langsung kepada sasaran khalayak. 

g. Arikel, judul. “Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga”, oleh Herien 

Puspitawati, ITB Bogor,https://  id.scrids com/ doc/219117225/ ketahanan-

KELUARGA (2013), memberikan penjelasan tentang perwujudan suatu 

ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera dengan melibatkan semua 

unusr masyarakat dan pemerintah. 

h. Artikel, judul. “Kebijakan Pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga”oleh 

Firman Edi, terbit tanggal 19 Agustus 2020, menjelaskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasaan dalam Rumah Tangga disingkat UU-PKDRT dilakukan upaya 

pencegahan bersifar represif melalui kebijakan-kebijakan oprerasional, yakni 

diberikan mandat kepada Menteri yang bertugas  pemberdayaan perempuan 

yakni Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan tindakan 

pencegahan. https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/08/19/kebijakan-pen   

cegahan-kekerasan-dalam-rumah-rangga/.   
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i. Artile, judul; “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi” oleh A.A.I.N. 

Marhaeni, d.kk. Mewujudkan  ketahanan keluarga dengan memperhatikan 

pasangan masa usia subur  (PUS), sosialisasi penggunaan kontrasepsi atau 

alat KB penting untuk menyetop kelahiran telah terakomodir sekitar 73 

persen menyatakan bersedia menggunakan  alat  kontrasepsi. Jurnal Udayana 

mengabdi, Volume 15 Nomor 3 September 2016. http://ojs.unud.ac.id/article. 

j. Artile, judul; “Perubahan Sosial dan Ketahanan keluarga: Meretas Kebijakan 

Berbasis Kekuatan Lokal, oleh Suradi (Puslitbang Kesos Kemensos RI.) 

dipublikasi pada tanggal 28 Agustus 2013, menyampaikan bahwa keluarga 

merupakan kelembagaan pertama dan utama cikal bakal sumber daya 

manusia dalam pembangunan, diharapkan setiap kelaurga diharapkan dapat 

mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi ekonomi, sosial, spikis dan 

budaya. dan tetantu setiap saat mengalalami akan perubahan sosial disekitar 

kita dapat berpotensi mengalami ancaman dan gangguan ketahanan keluarga, 

dicontohtohkan termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga,  

pembunuhan anak dilakukan oleh orangtua dari rumah tangga yang miskin 

karena stress dan depresi. http://ejournal.kemsos.go,id/index.php/Sosioinfo 

rma/article/wiew/74  

k. Artikel, jurnal; “Motekor (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan 

Keluarga Rentan”, oleh Viena Rosmiati Hasanah dan dede Nurul Komariah, 

Motekor yang dibentuk berupa agen oleh Pemerintah Jawa Barat melalui 

DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana) dilaksanakan di masyarakat pada keluarga rentan  di perkotaaan 
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untuk mewujudkan pengembangan program pembangunan ketahanan 

keluarga. https//journal.unilak.ac.id.  

3. Tesis/Disertasi 

a. Disertasi, judul; “Eksistensi Mediasi pada Perkara Perceraian di Wilayah 

PTA.Makassar, oleh Muhammad Hadi Riyanto, NIM: 80100300315056, 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tahun 2018. Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis regulasi tentang peraturan Mahkamah Agung diharapkan 

dapat menurunkan angka perceraian. 

b. Disertasi, judul; “ Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia”, oleh 

Azzuhrial Bajuri, NIM: 31695104845, Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020. Penelitian dilakukan  

rekonstruksi  proses mediasi karena tingginya kegagalan  mediasi  di 

Pengadilan Agama dan melakukan pola menurut teori  system (system 

approach) dikemukan oleh Jasser Auda, di antara  dari enam pendekatan ialah  

cognitif (sifat kognisi) sebab perkembangan pengetahuan dibutuhkan 

interprestasi ulang  focus peneltian  dalam QS. al-Nisa/4: 34, 35, dan 128.  

c. Tesis, judul; Peran dan Upaya Hakim  dalam Menekan Angka Perceraian di 

Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Ternate), oleh 

Muhammad Ramadhan Hi Daihan NIM: 80100215041, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Makassar, Tahun 2017. Penelitian ini  faktor 

keberhasilan para pihak berperkara saling terbuka permasalahan dan faktor 

penghambat keberhasilan para pihak belum memahami makna dari mediasi 

tersebut dan menganggap hanya sebagai formalitas belaka.     
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a. Tesis, judul; ““Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian 

(Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syari’iyah Bireuen), 

oleh Ummul Khaira NIM: 1509200030006, Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2018, Penelitian  ini 

dilakukan perkara perceraian di Mahkamah Syari’iyah Bireuen upaya 

perdamaian kurang efektif berjalan dikerenakan dengan putusan verrstek 

memudahkan perceraian dilaksanakan.  

E. Kerangka Teoritis 

 Upaya mengidentifikasi acuan atau landasan berfikir untuk melakukan 

penulisan karya ilmiah atau rangka suatu penelitian mendiskripkan teori-teori atau 

referensi penulis terdahulu digunakan untuk  melengkapi suatu pengkajian atau 

menganalisa perkembangan fenomena/isu-isu hukum dan penyelasaiannya dari 

suatu permasalahan tertuang dalam rumusan masalah. 

 Pendangan  H. Salim HS dan  Erles Septiana Nurbani, dalam bukunya 

berjudul, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis” 

menerangkan untuk menentukan kerangka pada teori, harus memahami subtansi 

pada pencapaian pengertian pada teori yakni pendapat yang dikemukan sebagai 

keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian cara aturan untuk melakukan 

sesuatu.14 

 Adapun kerangka teori dalam penelitian, sebagai berikut; 

1. Teori-teori termaktub dalam kajian  fikih dan hukum Islam  yakni  merupakan 

rangkaian materi kajian membahas arti luas tentang perkawinan dan 

                                                           
 14Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Peneetian 
Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga (Cet.II; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 1-2. 
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pemasalahannya serta mengatasinya bagi penganut/beragama Islam, 

permasalahan, dan penyelesaian. 

2. Teori-teori termaktub dalam perundang-undangan berlaku di Indonesia 

berhubungan dengan focus penelitian 

3.  Teori-teori termaktub dalam kajian/materi hukum keluarga dan hukum adat 

pendukungnya secara umum   dalam penegembangan penelitian kepustakaan, 

guna mendapatkan hasil  maksimal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

Dalam  penulisan karya  tulis  ilmiah  (tesis)   mengendepankan pada jenis 
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penelitian “studi kepustakaan” (library reseach), yakni  upaya pencarian untuk 

mengumpulkan data bersumber dari pustaka dimanfaatkan sebagai referensi atau 

teori-teori penelitian terdahulu, selanjutnya diolah sebagai bahan penelitian, 

dengan beberapa pendekatan analisis penelitian menurut data referensi yang 

bersifat eksporatif, desriptif, dan eksplanatif. 

 Pandangan Amiruddin dan H. Zainal Asikin  dalam bukunya “Pengantar  

Metode Penelitian Hukum”, bahwa setiap penelitian diperlukan acuan klasifikasi 

atau sebagai pedoman yakni;15 

1. bersifat eksploratif yakni merupakan analisis terhadap ide-ide baru, 

sebelum atau melengkapi hasil peneltian dahulu,  

2. Bersifat deskriptif yakni analisis untuk memberi penjelasan/keterangan 

yang tepat pada suatu keadaan/gejala-gejala tertentu dihubungkan dengan 

gejala lain dalam  masyarakat bersumber  dari hasil penelitian sebelumnya, 

sehingga dengan bijak dapat memilih refernsi atau  teori-teori tepat untuk 

melengkapi atau memperkuat teori-teori. 

3. Bersifat eksplanatif yakni  analisis untuk memperjelas atau menerangkan 

menggunakan  beberpa  referensi  atau  teori  terhadap  hasil  hipotesis  

atau isu-isu  hukum dalam penelitian terdahulu yang bervariasi. 

 Bahwa untuk mengantisipasi putusnya perceraian diperlukan upaya damai 

atau mendamaikan, merupakan ide-ide baru (eksploratif), melengkapi hasil 

penelitian terdahulu yang tidak kompleks atau menggunakan  konsep lain seperti 

penguatan materi tentang upaya perdamaian dalam  perkawinan,  namun  

                                                           
 15Amiruddin dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode Penelitian Hukum  (Cet.II; Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25-27. 



22 
 

 
 

penelitian ini diperlukan beberapa referensi atau teori yang mendukung menekan 

angka perceraian.   

  Sehubungan dengan tingkat perceraian   masih relatif tinggi setiap 

tahunnya, tentu sangat prihatin   sehingga dipandang kepedulian semua pihak   

olehnya dalam penulisan diperlukan analisis deskriptif. Beberapa hasil  

penelitian/hipotesa terdahulu  mengkaji tentang upaya perdamaian dalam 

perkawinan  diperlukan atau dimungkinkan digunakan kembali atau sebagian 

terhadap penelitian yang dikembangkan  diperlukan analisis eksplanatif. 

  Sebagaimana yang telah disampaikan di atas merupakan langkah 

pencapain penelitian ilmiah. pandangan Moh. Nazir mengatakan bahwa untuk 

pencapaian atau efektifitas penelitian mencapai ilmiah didukung dengan beberapa 

langkah; merumuskan serta mendefinisikan, mengadakan studi kepustakaan, 

kemudian memformulasikan hipotesis, dilanjut menentukan analisis sebagai 

modal untuk menguji hipotesis, lalu mengumpulkan data beberapa referesensi 

atau teori-teori penelitian terdahulu dan atau terhadap isu-isu hukum berbagai 

sumber, menyusun, menganalisa, dan memberikan interprestasi, megenerasi 

terhadap temuan-temuan dan selanjutnya memberikan kesimpulan, dan terakhir 

membuat laporan ilmiah.16  

 Selanjutnya, guna memperkaya bahan kajian untuk mendapatkan  hasil 

penelitian pada metode penelitian dimaksud diatas, dipandang perlu menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Petunjuk I Made Pasek 

Diantha, menegaskan terdapat dua bagian metode penelitian yakni; metode 

                                                           
 16Moh.Nasir , Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 43. 
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penelitian hukum  normatif  tertuju  pada  penelitian  hukum  persfektif  internal  

dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dan menggunakan metode 

penelitian empiris focus pada penelitian hukum pada perspektif eksternal sikap 

dan perilaku terhadap hukum.17 

 Dihubungkan dengan  pada penelitian ini, kebutuhan akan muatan materi 

dipandang perlu untuk menguatkan hasil penelitian, kedaan mana  penerapan 

ketentuan hukum Islam  harus menaati karena berakibat pada perbuatan  hukum 

dan sikap atau perilaku terhadap hukum itu sendiri bagian penting untuk tidak 

dilanggar,  bagian penting selaras dengan  tradisi/budaya hukum berkembang di 

masyarakat. 

 Ditambahkan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin bahwa  pentingnya pula 

diperlukan suatu metode penelitian secara sosiologis yakni memandang  hukum 

pada data analisis ilmu-ilmu sosial.18 Maksud dengan pendapat di atas 

dihubungkan dengan penelitian adalah  pendekatannya secara sosio-cultural 

masyarakat  yang kompleks  mendukung upaya perdamaian dalam  perkawinan 

untuk menekan  angka perceraian.  

 Demikian pula dalam penelitian ini dibutuhkan kemampuan menafsirkan 

hukum termaktub dalam penelitian normative dan impiris/sosiologis. agar  

mempunyai makna luas dari hasil penelitian; meliputi interprestasi, argumentasi 

dan memahami (verstheen). 

  Menurut Diah Imanigrum Susanti dalam bukunya berjudul “Penafsiran 

Hukum  Teori  dan  Metode”, menyarankan  agar  dalam  pengembangan metode 

                                                           
 17I Made Pasek Diantha, Medologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 
Hukum  (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2019), h. 12. 
  18Amiruddin dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode Penelitian Hukum, h. 167.   
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penelitian penting menggunakan pula pendekatan penafisiran hukum, agar 

mempunyai perluasan makna penulisan dari hasil penelitian dengan memiliki 

kemampuan interprerstasi, argumentasi, dan memahami (verstehen) dijabarkan 

oleh para penulis asing seperti R.Alexy, Bryan A. Garrner, Richard Mason, dan 

Hans Georg Gadamer.19 

 Demikian pada akhirnya, dapat mengidentifikasi isu-isu hukum atau 

permasalahan hukum dapat dituangkan ke dalam  perumusan masalah, 

mempunyai teknik dan strategi penulisan dalam menentukan pembahasan 

penelitian, mampu menelaah hasil penelitian terdahulu, mengeliminasi hal-hal 

yang tidak relevan, dan demi pencapaian penelitian yang  komprehensif.  

G. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

 Menurut Faisar Ananda Arfa dan Wathi Marpaung dalam bukunya 

berjudul, “Metode Penelitian Hukum Islam”, memberi suatu pencerahan atau 

pemahaman agar dapat senantiasa dengan bijaksana  memperhatikan pada setiap 

penulisan karya ilmiah atau hasilnya, bahwa tujuan penelitian tersebut  

memerlukan satu tujuan umum dan atau beberapa tujuan sesuai dengan sub-

permasalahannya dengan jelas dan singkat.20 

 Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan  untuk mengenal dan memahami prinsip-prinsip dalam 

mendamaikan  pasangan suami-istri agar terhindar dari perceraian. 

                                                           
 19Diah Imanigrum Susanti, Penafsiran Hukum Teori dan Metode (Cet.I; Jakarta Timur: 
Sinar Grafika, 2019), h. 15-18. 
 20Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metode Penelitian Hukum Islam  (Cet.I; 
Jakarta: KENCANA Prenamedia Group, 2016), h. 75.  
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b. Penelitian  dilakukan  untuk  dapat  menjawab   atas perselisihan pasangan 

suami-istri   melalui proses perdamaian agar terhindar dari perceraian. 

c. Penelitian dilakukan untuk mengetahui  pengaruh dalam mengupayakan 

perdamian; efektif, kurang efektif, atau tidak efektif.  

 2. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian atau juga dapat disebut manfaat penelitian untuk 

menunjukkan berkaitan dengan suatu hasil dalam penelitian, Pauline V. Young  

menyebut kata lain atau sinonim “kegunaan hipotesis” menekankan bahwa dalam 

mendapatkan kegunaan dalam penelitian; harus memberikan suatu pengarahan 

yang definitif, ruang lingkup yang tegas, tujuan yang tegas pada peneliti, dan  

hakikat penelitian yang akan dilaksanakan.21 

 Adapun kegunaan atau manfaat  penelitian adalah: 

a. Memberikan sumbangsi pemikiran  kepada semua pihak yang bersentuhan 

langsung dalam penanganan kasus/perkara perceraian.  

b. Memberikan sumbangsi pemikiran upaya perdamaian dalam perkawinan.  . 

c. Memberikan sumbangsi pemikiran  dalam rangka menekan angka perceraian 

dalam masyarakat dikondisikan dalam pranata-pranata sosio-budaya/tradisi 

tumbuh dan berkembang di lingkungannya yakni  menciptakan budaya 

peduli.  

 

 

 

                                                           
 21Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986),  h. 12.  
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  BAB II 

PRINSIP-PRINSIP YANG DIGUNAKAN MENDAMAIKAN PASANGAN 

SUAMI ISTRI AGAR TERHINDAR DARI PERCERAIAN 

A. Tinjauan Umum tentang Perdamaian dan Pencegahan Perceraian  dalam 

Hukum Perkawinan 

 Dalam memahami bagaimana dapat menempatkan  prinsip-prinsip yang 

dipergunakan oleh penengah  dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi) dan di 

dalam persidangan pengadilan,  segala  usaha (ikhtiar)  mewujudkan suatu 

perdamaian atau mendamaikan  pasangan suami-istri perlu diawali mengenal 

pemahaman dasar materi tentang perkawinan, putusnya perkawinan (perceraian), 

pencegahan perkawinan, dan perdamaian dalam perkawinan, sebagai berikut: 

      1. Tinjauan tentang Perkawinan dan Putusnya Perkawinan 

 a. Tinjauan Perkawinan 

  Pengertian  kawin secara etimologi dimaksud perjodohan laki-laki dan 

perempuan menjadi suami-istri,22 kawin arti hukum yakni tindakan membentuk 

keluarga dengan lawan jenis.23 Dalam hukum Islam  untuk  mendapatkan 

pengertian perkawinan harus didahului dengan   melangsungkan  pernikahan 

dengan niat ibadah yang berarti melaksanakan ajaran agama, berarti perkawinan 

adalah nikah.  Literature fikih perkawinan disebut dua kata yakni nikah atau 

zawaj,  nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga disebut akad,24 

                                                           
 22Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I (Cet.IV; 
Jakarta: Balai Pustaka,2007), .h .426. 
 23Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet. I; Jakarta: 
Prenademidea Group, 2017), h.402. 
 24Amir Syarifuddin,   Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh dan  Undang-
Undang Perkawinan (Cet.V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 35-36. 
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Sedangan sebutan kata zawaj  disampaikan  dalam al- Qur’an Surah asy-

Syu’ara>’ ayat 7 dan Surat al-Baqarah ayat 35 sebagai pasangan atau jodoh yang 

dipergunakan dalam pengertian perkawinan.25  

 Menentukan arti pada sebutan nikah dan zawaj dimaknai  sama yakni 

hubungan  kelamin, pasangan, jodoh, atau akad. literatur lain menyebut 

persetubuhan dan perjanjian (al-aqdu). Sedangkan  zawaj banyak disebutkan 

dalam al-Qur’an. Maksud   dalam al- Qur’an terdapat dalam  Surah  asy-

Syu’ara>’  ayat 7  diambil  penggalan   kata  yakni     ٍزَوْج  artinya pasangan, dan 

Surat al-Baqarah ayat 35 diambil dari penggalan kata yakni   َ ُوَزَوْج    artinya dan 

istrimu (pasanganmu).   

 Secara terminologi, perkawinan dapat diartikan  apabila diawali proses 

pernikahan yang dapat mengikat satu sama lain atau berpasang-pasangan yakni  

antara satu perempuan atau lebih dan  seorang laki-laki telah ditakdirkan berjodoh  

yang disyariatkan menurut hukum Islam dan ketentuan hukum perkawinan 

berubah menjadi status nama ikatan pasangan suami-istri, dapat serumah atau 

sekamar,  menghalalkan melakukan hubungan badan atau bercampur keduanya 

untuk berketurunan. 

 Pandangan para ulama  pernikahan menurut Abu Hanafiyah adalah akad 

yang dikukuhkan untuk memperoleh  kenikmatan  dari seorang wanita yang 

dilakukan dengan sengaja, mazhab Maliki menyampaikan akad tersebut untuk 

mendapatkan kenikmatan dari wanita, mazhab Syafi’i menyampaikan dengan 

akad dapat menjamin diperolehnya persetubuhan, mazhab Hambali bahwa dalam 
                                                           
 25Abdul Rahman I, Perkawinan dalam Syariat Islam (Shari’ah The Islamic Law), Terj. 
Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi (Cet.II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 3.    
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akad tersebut didalamnya terdapat lafazh pernikahan dengan jelas agar dapat 

diperbolehkan bercampur.26 

 Ketentuan hukum perjanjian atau akad dalam perkawinan, menurut fikih 

adalah mubah artinya boleh dibuatkan perjanjiannya dan boleh tidak dibuatnya, 

yang menentukan adalah syarat  dalam pernikahan yakni berkaitan dengan 

pelaksanaan kewajiban suami-istri dalam perkawinan dan juga sebagai tuntunan 

suami-istri.   

 Pelaksanaan pernikahan  harus memenuhi ketentuan syarat  sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni atas persetujun calon 

pasangan suami-istri atau kedua calon mempelai, izin orangtua/wali atau 

hubungan darah turunan lurus ke atas di bawah usia 21 tahun dan memenuhi 

syarat usia nikah  minimal usia 19 tahun keduanya.  

 Dalam ketentuan hukum tertuang dalam in casu Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Perkawinan dapat  menekankan kehadiran  terhadap  pasangan calon 

pangantin/ colon suami-istri dengan menghadirkan;  wali nikah, dua orang saksi, 

dan  ketentuan ijab-kabul menentukan rukun dan syaratnya suatu perkawinan, 

berwalimah dapat dilakukan mengetahui bahwa telah ada peristiwa pernikahan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45: 

 “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian, perkawinan dalam 

 bentuk; (1) Taklik talak dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan 
 dengan hukum Islam”.27 

 
                                                           
 26M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet.I; Jakarta: Siraja, 
2003),  h.11-12. 
 27Kementerian Agama RI., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Dirjen. Bimas 
Islam, 2020), h.23. 
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Pasal 45  memperjelas  bahwa calon mempelai/pasangan suami-istri dapat 

mengadakan perjanjian dalam bentuk taklik talak yakni ikrar diucapkan oleh 

suami setelah akad nikah berlangsung ditujukan kepada istri memperjelas sebagai 

tanggung jawab dalam keharmonisan dan membangun rumah tangga atau 

perjanjian lain namun tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

 Perjanjian taklik talak oleh suami kepada istrinya setelah akad nikah, oleh 

petugas pencatat pernikahan bagi beragama Islam dilakukan oleh petugas  dari 

Kantor Urusan Agama di mana  pasangan calon suami-istri atau kedua calon 

mempelai sebagai bukti bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan dimuat pada 

hari, tanggal, jam, tempat pernikahan berlangsung,  wali nikah dan dua orang 

saksi yang menyaksikan.  

 Ketentuan hukum pada calon pasangan suami-istri di luar Islam (non-

muslim) harus tercatat di kantor Catatan Sipil di mana tempat domisili berada.  

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  angka (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan; 

 “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 

 menurut agamanya dan kepercayaaannya itu selain agama Islam, 
 dilakukan oleh Pegawai Pencatat  perkawinan pada kantor catatan  sipil  se
 bagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan  mengenai pen 
 catatan perkawinannya”.28 

 
 Bahwa dalam  melangsungkan perkawinan dikembalikan kepada agama 

dan kepercayaan yang dianut, sebagaimana diketahui agama-agama selain Islam 

di Indonesia  yakni Katholik, Protestan, Budha dan Hindu, serta aliran-aliran 

                                                           
 28Kementerian Agama RI., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan 
(Jakarta: Dirjen. Bimas Islam, 2010),  h.142. 
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kepercayaan. Beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama  sebagaimana 

diatur dalam ketentuan ayat  mendahuluinya yakni Pasal 2  ayat  (1).  

 Keinginan/hasrat seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah menjadi  

pasangan calon suami-istri atau kedua calon mempelai, Islam telah mengaturnya 

dengan tegas kriterianya seseorang dapat menikah yakni  dalam fikih  menentukan 

klasifikasi hukum. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah, 

ada yang menyatakan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.  

 Wajib menikah dikategorikan apabila  sudah merasa mampu membiayai 

rumah tangga, berkeinginan  untuk berkeluarga dan takut terjemurus ke dalam 

perbuatan zina.  Sunnah yakni  mampu membiayai  rumah tangga dan 

berkeinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikwatirkan 

menjurus kepada  perbuatan  zina (haram). Haram menikah adalah  belum mampu 

membiayai  rumah tangga, atau diperkirakan  tidak dapat memenuhi nafkah lahir 

dan batin (impoten). Makruh nikah yakni tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan 

batin disebabkan tidak dianggap serius. Mubah menikah yakni membolehkan 

karena tidak ada larangan untuk menikah. 

H. Mohamaad Daud Ali, sebagai Gurubesar Ilmu Hukum Universitas 

Indonesia, dalam penuturannya   menyampaikan bahwa sesungguhnya kaidah asal 

dari perkawinan adalah jaiz atau mubah atau ibahah (dibolehkan) tetapi karena 

alasan illat terjadi perubahan menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram29  

 Ketentuan hukumnya dalam perkawinan, masuk dalam lapangan 

kehidupan pribadi adalah perbuatan perilaku berkeluarga  bersentuhan dengan 

                                                           
   29Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) 
(Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.  
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akhlak atau menempatkan moral dalam kondisi atau keadaan tertentu 

dipergunakan atas dasar kehendak pribadi, walaupun kaidah hukum perkawinan 

disebut al-ahka>m al-khmsah (lima macam penilaian) adalah dasar kaidahnya 

mubah, namun bisa menjadi haram, makruh, wajib, sunnah.  

 Al-Syawkaniy mengingatkan sebagai layaknya suatu persyaratan menuntut  

kehati-hatian dan pintunya sangat sempit.30  Maksud  dari kehatian-hatian 

pendapat yang disampaikan oleh al-Syawkaniy adalah mengajak untuk senantiasa 

berpegang teguh pada pendirian agar jangan bertindak terburu-buru atau tergesa-

gesa sebelum memutuskan segera menikah sebelum paham  bertanggung jawab 

perihal  hak dan kewajiban sebagai suami-istri dan pintunya sangat sempit 

dimaknai sebagai peringatan akan suka-duka dalam perkawinan berpotensi 

kekisruhan, berujung terjadi perceraian.  

 Disisi lain, kehati-hatian memilih pasangan menurut ajaran Islam, mana 

yang dibolehkan, dilarang dan yang diharamkan. Meskipun perkawinan telah 

memenuhi seluruh syarat yang ditentukan, namun telah lepas dari segala sesuatu 

menjadi penghalang untuk menikah. Penghalangnya adalah larangan perkawinan 

bersifat tetap (permanen) dan tidak tetap (sementara)  dan yang diharamkan  

karena hukum asalnya haram, disyariatkan tertuang dalam al-Qur’an dan al-hadis 

Rasulullah.   

 Adapun ketentuan hukum yang dilarang berlaku tetap disebut mahram 

muabbad artinya sampai kapanpun dan dalam keadaan apa tidak boleh melakukan 

perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nis>a/4: 22-23; 

                                                           
 30Al-Syawkaniy dan Muhammad bin Ali, Nayl al-Authar (Berut; Dar al-Jail, 1973), 
h.146. 
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نَ ٱلن سَِاءِٓ إِلََّ مَا قدَْ سَلفََ ۚ إِنَّهُۥ  حِشَةً وَمَقْتاً وَسَ  وَلََ تنَكِحُوا۟ مَا نكََحَ ءَاباَؤُٓكُم م ِ اءَٓ كَانَ ىََٰ

 سَبِيلً 

Terjemahnya:  

 “Dan jangalah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi  
 oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, 
 perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan 
 (yang ditempuh)”.31 

تكُُمْ وَبنََاتُ ٱلْْخَِ وَبنَاَتُ ٱ لََٰ تكُُمْ وَخََٰ تكُُمْ وَعَمََّٰ تكُُمْ وَبنََاتكُُمْ وَأخََوََٰ هََٰ مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ لْْخُْتِ حُر ِ  

تذِٓ  
تكُُمُ ٱلََّٰ هََٰ تِذ ىِذ حُ  وَأمَُّ

ئِٓبكُُمُ ٱلََّٰ تُ نسَِائٓكُِمْ وَرَبََٰ هََٰ عَةِ وَأمَُّ ضََٰ نَ ٱلرَّ تكُُم م ِ جُُورِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوََٰ  

ئِ 
ٓ تِذ دخََلْتمُ بهِِنَّ ىَإنِ لَّمْ تكَُونوُا۟ دخََلْتمُ بهِِنَّ ىلََ جُنَاحَ عَليَْكُمْ وَحَلََٰ

ن ن سَِائٓكُِمُ ٱلََّٰ   أبَْناَئٓكُِمُ لُ كُم م ِ

بكُِمْ وَأنَ تجَُْمَعوُا۟ بيَْنَ ٱلْْخُْتيَْنِ إِلََّ مَا قدَْ سَلفََ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفوُرًا رَّ  
مًاحِيٱلَّذِينَ مِنْ أصَْلََٰ  

 

Terjemahnya: 

 “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
 perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara yang 
 perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara 
 ibumu  perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
 laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, 
 ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara-saudara perempuanmu 
 sesusuan, ibu- ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu 
 (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari  istri yang telah kamu belum 
 campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa 
 kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
 (menantu), dan (diharamkan)  mengumpulkan (dalam pernikahan) dua 
 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. 
 Sungguh, Allah Maha Pengampun ,  Maha Penyayang”.32 
 
  Ayat-ayat di maksud di atas kewajiban untuk mentaati, menerangkan 

bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini ibunya, ibu mertua, nenek dari 

ayahnya maupun dari ibunya terus ke atas, anak kandung perempuan termasuk 

cucu perempuan dari anak perempuan  ataupun anak laki-laki terus ke bawah, 

                                                           
 31Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya .h.105. 
 32Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.106. 

(١١:٤) 

( ١٣ :٤) 
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saudara perempuan saudara seibu dan sebapa, maupun saudara seibu atau sebapa 

saja, saudara perempuan bapak termasuk saudara perempuan kakek, saudara 

perempuan ibu termasuk saudara perempuan nenek, anak perempuan dan saudara 

laki-laki, ibu persusuan, saudara perempuan dari saudara perempuan, saudara 

perempuan sepersusuan, ibu istri (mertua), anak tiri perempuan seperti seorang 

perempuan yang dilahirkan oleh istrinya dari suaminya terdahulu dan telah 

dicampuri, lalu si istri diceraikan, maka tidak larangan, istri anak lelaki (menantu) 

tidak termasuk istri dari anak angkat yang dianggap sebagai bagian atau status 

anak sendiri.33   

 Larangan sementara yang dimaksud adalah larangan dapat dibatalkan 

karena alasan adanya perubahan keadaan disebut mahram muaqqat, dicontohkan  

seorang laki-laki tidak boleh  menikahi dua orang perempuan bersaudara secara 

bersamaan, dibolehkan apabila meninggal istrinya lalu menikah saudara istrinya. 

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang telah bersuami, boleh 

menikah apabila putusnya perkawinan disebabkan karena cerai berdasar putusan 

pengadilan atau karena meninggal, Seorang  laki-laki tidak dibolehkan menikah 

seorang perempuan dalam masa iddahnya, dibolehkan apabila  habis masa 

iddahnya.34 

 Larangan kawin yang disebutkan di atas adalah merupakan bagian dari 

menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia untuk membedakan makhluk 

ciptaan lain-Nya, mempunyai akal fikiran dan hati (kalbu) dipergunakan untuk 

                                                           
 33Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan  dalam Syariat Islam (Shari’ eh TheIslamic)  (Cet.II; 
Jakarta: Rineka Cipta), h. 18-20. 
 34Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan  dalam Syariat Islam (Shari’ eh TheIslamic), h.20-
21. 
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membedakan  yang hak dan batil atau wajar atau tidak wajar karena mempunyai 

tatanan atau pedoman/ajaran yang diterima dari kitab suci, dan diperoleh dari 

keadaan budaya di masyarakat yang menjaga kelestarian perilaku terhormat yang 

dijunjung tinggi   di lingkungannya  bersama sesama.  

 Perkawinan yang diharamkan adalah nikah mut’ah (kawin ditentukan 

untuk masa tertentu),  nikah lian (kawin karena kebohongan), nikah  tahlil (kawin 

kembali setelah dijatuhkan talak ketiga), nikah syighar (kawin seorang laki-laki 

mengawinkan anak perempuanya dengan ketentuan laki-laki lain mengawinkan 

anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di keduanya mahar).35 

 Ketentuan yang diharamkan dalam perkawinan atau pernikahan tidak 

dapat dilakukan karena hukum asalnya adalah  sudah diharamkan, yakni apabila 

salah satu syarat dan rukunynya tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah atau 

dikenal juga istilah kesalahan pernikahan.  Seperti, kawin mut’ah dan lian bagian 

dari pada akibat putusnya perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 

dibubarkan ikatan perkawinannya  sebagai pengecualian . Sedangkan kawin tahlil 

dan syighar bila mana ditemukan maka oleh semua pihak dapat bertindak 

melakukan pencegahan perkawinan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksud 

menjelaskan pencegahan dilakukan oleh para keluarga garis keturunan  ke atas 

dan  ke bawah dan menurut Pasal  60 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan 

yakni menjelaskan  pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh Pengadilan 

                                                           
 35Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh dan Undang-
Undang Perkawinan , h. 100-108. 
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Agama di mana daerah telah dilangsungkan pernikahan dan diberitahu kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. 

 Apabila dipahami maksud tujuan  dalam perkawinan yang diharapkan, 

 maka segala ketentuan yang diatur oleh fikih munakahat, perundang-undangan 

dalam perkawianan, dan selaras kebiasaan perkawinan yang berkembang di 

masyarakat selama tidak bertentangan yang disyariatkan, karena apabila baik dari 

asalnya, maka ke depan baik pula hasilnya dalam mempengaruhi kelangsungan 

tatanan dan keutuhan masa depan keluarga dan keturunan yang baik.  

 Dalam fikih,  menyebutkan terdapat empat  tujuan nikah, yakni 

mendapatkan ketentraman jiwa, mewujudkan lestari keturunan, memenuhi 

kebutuhan harmonis  (biologis), dan latihan memikul tanggung jawab memenuhi 

hak dan kewajiban.36 Semua diharapkan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman  

dan  kesejahteraan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-rum ayat 21, 

disampaikan pesan pasangan suami-istri dapat hidup damai dan dijadikan-Nya  

rasa kasih sayang, dan dalam Surat An-Nahl ayat 72  menyerukan para pemuda 

yang wajib menikah demi menjaga  pandangan dan memelihara kehornatan. 

 Sebagaimana Pasal 1 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai dasar perkawinan  dengan tujuan 

membentuk keluarga/rumah tangga  yang bahagia dan kekal. Demikian pula  

dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam/KHI Perkawinan,  menjelaskan  bahwa 

tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

                                                           
 36M.Ali Hasan,  Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam , h. 13- 21. 
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 b. Tinjauan Perceraian 

 Perkawinan yang dikehendaki oleh agama, diluar Islam maupun dalam 

Islam, pada dasarnya diharapkan dapat dilakukan untuk waktu yang selamanya 

sampai matinya salah seorang suami atau istri. Namun, keadaan tertentu  dapat 

terjadi  perceraian. Keadaan mana dimungkinkan terjadi perceraian karena 

diinginkan oleh suami atau istri atau keduanya menyepakati untuk berpisah.    

 Perceraian,secara etimologi berarti pisah, berpisah dalam berlaki-bini, 

putus pertalian, menyapih atau perpecahan.37  Perceraian dapat saja terjadi dan 

dianggap wajar, karena makna  dari suatu akad dalam perkawinan adalah ikatan,  

bagian dari kontrak atau disebut juga talak berarti melepaskan ikatan  (hall al-

qaid) atau melepaskan perjanjian.38 Suami-istri  sebutan dalam perkawinan, dapat 

berubah menjadi bekas istri atau bekas suami setelah mendapatkan putusan tetap 

(inkraht) dari pengadilan.  

 Perceraian terjadi suatu  karena, alasan sebab atau akibat dari kekisruhan 

pasangan suami-istri dalam rumah tangga, keadaan tersebut bersifat kasuistik  atas 

perbuatan atau perilaku suami-istri yang buruk, yang dimungkinkan tidak dapat 

lagi dipertahankan, ditempuh melalui peradilan perdata/agama untuk dapat 

dipisahkan/melepaskan diri dari ikatan  perkawinan melalui pertimbangan hukum 

untuk menerima  putusan pengadilan. 

 Pengertian perceraian,  kata lain menurut hukum adalah  pemutusan ikatan 

perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam 

                                                           
 37Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I (Cet.IV; 
Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 158. 
 38Amir Nuruddin dan Azhari  Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Cet.V; Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h.206. 
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perkawinan.39 Dikarenakan dengan menerimanya suami-istri dalam putusan 

hakim berdasar atas pertimbangan hukum dengan cukup alasan tidak dapat hidup 

bersama.dalam proses peradilan atau kematian dengan sendirinya telah terjadi 

lepas ikatan.   

 Sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Perkawinan, menyampaikan bahwa putusnya perkawinan 

dikarenakan oleh kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal 39 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menyampaikan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan kepada yang 

bersangkutan  di depan sidang pengadilan dan dengan berusaha  dan tidak berhasil 

di damaikan,  serta cukup alasan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan 

suami-istri.  Pasal 114 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan 

disebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena talak atau berdasarkan 

gugatan perceraian dengan menyampaikan alasan-alasannya kuat memenuhi unsur 

pokok perkara terdapat adanya perbuatan melawan hukum salah satu pihak 

berperkara. 

  Pandangan Abdul Rahman I. Doi,   menekankan bahwa  dalam  perceraian  

atau  bubarnya perkawinan, meliputi dengan cara  talak (perceraian dalam syariat) 

yakni  menunjukkan cara yang sah  untuk mengakhiri suatu perkawinan,  dengan 

cara fasakh (pembatalan perkawinan), yakni akibat putusnya perkawinan dengan 

cara dibatalkan.  dan dengan cara syiqaq (putusnya ikatan perkawinan) yakni 

                                                           
 39H.M.Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet.I; Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2017), h. 581. 
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putusnya perkawinan disebabkan oleh perilaku atau perbuatan yang salah dari 

suami atau istri.40 

 Perceraian  dengan talak, hanya  dapat dilakukan apabila mempunyai 

alasan kuat menurut hukum atau yang disyariatkan menurut agama yang 

didalamnya ada unsur memudharatkan/berdampak buruk  kelangsungan 

perkawinan, sehingga tidak ada alasan atau jalan lain untuk dapat diperbaiki, 

walaupun  misalnnya ada dari pihak istri atau suami  tidak menginginkan 

perceraian. 

 Perceraian dengan fasakh, atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga 

setelah melihat adanya sesuatu alasan ketentuan hukum atau syariat yang telah 

terlanjur menyalahi hukum perkawinan dengan sebab perkawinan yang 

sebelumnya telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi syarat dan 

hukum atau halangan (mawami’) yang tidak dibenarkan dilanjutkan perkawinan, 

atau sebab terjadi kerusakan  sehingga mengharuskan membatalkan hubungan 

perkawinan untuk tidak dilanjutkan, demi kebaikan  di antara mereka/pasangan 

suami-istri menghindari kedepan keburukan-keburukan lain dapat ditimbulkan 

atau masalah hukum yang baru. 

 Perceraian dengan syiqaq, terjadinya pertengakaran atau percekcokan 

suami-istri yang ditimbulkan karena tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

diantaranya. Keadaan tertentu dapat  berkembang tindakan kekerasan dalam 

rumah tangga, sehingga tidak dapat terhindarkan lagi dan  bersegeralah dipisahkan 

hubungan/ikatan hukum  sebagai suami-istri dengan dasar pertimbangan hukum 
                                                           
 40Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan  dalam Syariat Islam (Shari’ eh TheIslamic), h.79-
85.  
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untuk medapatkan putusan perkara di pengadilan, sebagaimama dalam kaidah 

hukum Islam membolehkan apabila kemafsadatan lebih menonjol dari pada suatu 

kemaslahatan.   

 Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa putusnya perkawinan karena 

ada sebab yakni  kematian, karena talak,  fasakh, dan syiqaq, oleh Amir 

Syarifuddin menambahkan putusnya perkawinan  tersebut  juga karena khulu 

yakni atas dasar kehendak istri memisahkan diri dengan suaminya dengan suatu 

alasan kuat, walaupun suami tidak menghendakinya.41 

 Alasan yang kuat tejadi  perceraian atau putusnya perkawinan karena talak 

yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya, walaupun istri tidak 

menghendakinya, karena khulu yang diajukan oleh istri untuk bercerai dengan 

suami, walaupun suami tidak menghendakinya, karena fasakh,  perkawinan 

dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.  

 Alasan kuat perceraian terjadinya perceraian sering didapatkan di 

Pengadilan Agama karena talak dan khulu yakni syiqaq (pertengkaran/ 

percekcokan suami-istri) dan nuzyus (pendurhakaan) dari suami atau istri. Fasakh 

biasanya batalnya karena menempatkan perwalian dari pihak calon istri yang tidak 

tepat, pernikahan kedua dan seterusnya tidak sah sebelum mendapatkan penetapan 

izin poligami dari pengadilan Agama, demikian jalan yang diberikan oleh suami 

boleh nikah lagi untuk menikah lagi dengan ketentuan berlaku untuk berpoligami.  

 Diluar Islam sering dijumpai pada Pengadilan Negeri pada umumnya 

disebut alasan perceraian disebabkan  perbuatan melawan hukum atau perbuatan 

                                                           
 41Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan  dalam Syariat Islam (Shari’ eh TheIslamic), h.197.  
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zalim  oleh suami atau istri dalam arti luas,  yang dilakukan oleh suami atau istri 

mengakibatkan pertengkaran/percekcokan atau kekerasan, tidak merasa cocok lagi 

atau tidak sepaham dalam berumah tangga, beralih agama dan  kewarganegaraan, 

serta diluar Islam tidak dikenal adanya  perkawinan kedua dan seterusnya 

dianggap suatu  perselingkuhan menjadi  alasan  perceraian. 

 Sebab atau alasan lain yang dapat menghilangkan sementara hubungan 

suami-istri, namun tidak memutuskan hubungan hukum dalam perkawinan. 

terdapat tiga alasan fikih, yakni zhihar, ila’, dan li’an.42 Zhihar dimaksud dilarang 

berhubungan suami-istri selama menyamakan istrinya dengan ibunya, ila’ 

dimaksud  suami dilarang menggauli isrinya karena telah bersumpah tidak 

menggauli istrinya sebelum suami membayar kaffarah atas sumpahnya, dan li’an 

dimaksud suami tidak boleh menggauli istrinya karena telah menyatakan sumpah 

atas kebenaran yang dituduhkan kepada istri sampai selesainya   proses perkara 

alasan li’an di depan persidangan, apabila dikabulkan maka disebut putus 

perkawinan karena li’an, sebaliknya tidak terbukti maka suami boleh kembali 

menggaulinya. 

  2. Tinjauan tentang  Pencegahan Perceraian dan Perdamaian 

a Tinjauan Pencegahan Perceraian dan Teguh pada Prinsipnya 

   Pencegahan perceraian secara etimologi berarti menegakkan, menahan, 

menolak, merintangi atau melarang, 43 Melakukan pemisahan dalam  perkawinan, 

perceraian dapat dilakukan pencegahan di mana  asal atau proses awalnya  

pernikahan tersebut sah menurut syariat dalam Islam dan hukum yang berlaku, 
                                                           
 42Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan  dalam Syariat Islam (Shari’ eh TheIslamic), h.198.  
 43Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan  dalam Syariat Islam (Shari’ eh TheIslamic), h.154.  
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yang diinginkan oleh pihak suami atau istri  berusaha untuk menahan agar tidak 

terjadi perceraian, atau kata lain antisipasi putusnya perkawinan di pengadilan, 

keadaan mana  dalam kehidupan berumah tangga dapat berpotensi kekisruhan 

atau permasalahan, namun dengan  adanya kehendak suami atau istri berkeinginan 

memperbaiki hubungan perkawinannya. 

   Berusaha meneguhkan agar tidak terjadi perceraian harus memegang teguh 

pada prinsip-prinsip pencegahan perceraian yakni  bermuatan pada prinsip-prinsip 

bermuamalah dan dalam hukum perkawinan seperti memahami  hududillah 

(batas-batas yang ditentukan oleh Allah), saling rela (ridho), layak (ma’ruf), 

berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan), tulus (nihlah), teguh pada 

musyawarah menentukan kegiatan kerumahtanggaan, dan kokoh perdamaian 

(ishlah) perbedaan pendapat.44  

    Hududillah terdapat dalam al-Qur’an disebutkan tujuh  terkait perkawinan 

dan keluarga, seperti larangan menggauli istri saat i’tikaf terdapat dalam Surat al-

Baqarah ayat 187 satu kali disebut, perselisihan suami istri terdapat dalam Surat 

al-Baqarah ayat 229 empat kali disebut, dan seterusnya, pada prinsipnya menjaga 

ketentuan etika  suami-istri dari tindakan keterlaluan yang merusak keluarga demi 

kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai 

dengan keinginan sendiri, 

   Prinsip rela atau ridho menunjukan selalu ketentram jiwa dan fikiran, 

dengan tertanam keikhlasan memahami kondisi tertentu terdapat kekhilafan atau 

kekurangan, suami atau istri dalam mengurus rumah tangga, sehingga terwujud 

                                                           
 44Kementerian Agama RI., Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin 
(Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017), h. 6-9. 
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saling memahami dan semakin dewasa dalam menghadapi tantangan kehidupan 

akan datang.  

   Prinsip layak atau   ma’ruf , dalam al-Qur’am menyebutkan 11 (sebelas) 

kali, al-Nisa>  2 (dua) kali, dan Surat alt-Thalaq 2 (dua) kali, ditekankan pada 

memperbaiki hubungan seksual suami-istri yang baik, mengasuh  anak, dan 

lainnya dalam menata kehidupan berkeluarga, sesuai dengan nilai kemanusiaan, 

norma sosial dan aturan agama. Prinsip ihsan atau berusaha menciptakan kondisi 

yang lebih baik, bahwa segala tindakan atau perbuatan dalam pergaulan suami-

istri dan keluarga harus dibuat semua pihak menjadi lebih baik dan bijaksana, 

serta saling pengertian. 

   Prinsip tulus atau nihlah, menghendaki  suami-istri menyikapi dengan 

bijak atas perolehan penghasilan atau harta dalam rumah tangga, suami 

berkewajiban memberi nafkah kepada istri, namun berapapun besarnya nafkah 

tersebut, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Begitupun 

sebaliknya,  istri harus merasa cukup atas peroleh penghasilan  yang diterima dari 

suami, dan selalu memikirkan secara bersama-sama upaya  peningkatan 

penghasilan yang diperoleh dengan jalan halal dan cara baik, saling melengkapi, 

saling menopang, dan saling kerjasama, dalam Surah al-Baqarah ayat 187 

menyerukan  bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian dari 

suami. 

   Prinsip musyawarah, segala urusan dan persoalan dalam rumah tangga 

agar selalu dilakukan pertemuan (meeting), hasil musyawarah tersebut menjadi 

dasar bertindak dan diakhiri dengan evaluasi. selalu terikat pada kesepakatan 
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bersama, sehingga suami-istri selalu menanggung  bersama  segala hasil yang 

diperoleh/tidak ada celah untuk berselisih lagi. Diharapkan dapat menciptakan 

ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizhan) termaktud dalam Surah al-Nisa>  ayat 21, 

mempererat segala sesuatu disepakati, tidak bisa menjaga dengan erat sementara 

yang lainnya melemahkan. 

  Prinsip perdamaian (islah) dalam pencegahan atau menghindari  perceraian, 

mengikhtiarkan upaya selalu berpegang teguh/komitmen  perdamaian fikiran dan 

jiwa serta tindakan setiap permasalahan perilaku suami-istri dan keluarga tanpa 

kekerasaan, jadilah orang pemaaf, jangan mengatur pasangan,  saling menghargai 

pasangan, menghargai perbedaan dan menjaga komunikasi verbal (perkataan) dan 

non-verbel (sikap atau tingkah laku). Perkawinan harus terpelihara dengan sikap 

dan perilaku yang baik (mu’asyarah bil ma’ruf) telah disampaikan dalam Surah al-

Nisa> ayat 19. 

   Prinsip-prinsip pencegahan perceraian yang telah diuraikan di atas 

merupakan ikhtiar pasangan dengan memperhatikan niat awal untuk menjaga 

bahwa dalam perkawinan seluruh rangkaiannya dalam kehidupan adalah ibadah. 

Kaidah fiqhiyah menyerukan, karena suatu perkawinan adalah implementasi 

ibadah, mendasari bahwa segala sesuatu pada niat dan tujuannya.   

   Pencegahan perceraian didukung oleh ketentuan hukum yang mengaturnya 

agar konsisten melaksanakan arahan  sesuai petunjuk dalam  Pasal 30, Pasal 31, 

Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, 

Pasal 82, dan Pasal 83 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan, 
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menekankan pada  petunjuk untuk melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, 

memahami kedudukan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dengan 

melindungi, menyiapkan kediaman, dan memberikan nafkah  sesuai dengan 

kemampuanya dan istri adalah ibu rumah tangga dengan mengatur rumah tangga 

sebaik-baiknya dan berbakti pada suami lahir dan batin, memberi kesempatan istri 

mendapatkan pendidikan agama dan pengetahuan lain bermafaat untuk agama dan 

bangsa,  serta suami-istri saling mencintai dan menghormati. 

   Pencegahan perceraian juga dipengaruhi oleh ketentuan adat  menganut 

hukum kekeluargaan dalam rangka menjaga  eksistensi menjaga keutuhan 

keluarga suami-istri dan sesame keluarga lainnya, yang disampaikan oleh A. 

Suriyaman Mustadi Pide seorang Gurubesar pada Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin bukunya berjudul “Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang” 

yakni dengan penguatan pada  hubungan anak dengan orangtuanya dan hubungan 

anak dengan keluarganya.45 

   Berkaitan dengan subyek hukum keluarga, tentu tidak terlepas dari subyek  

hukum lainnya, walaupun dalam hubungan suami-istri itu bersifat privasi, 

ternyata pada hukum adat, hubungan kekerabatan itu melekat dalam kekuasaan 

orang tua dan  tetap mengurusi atau setidak-tidaknya membantu dalam urusan 

atau permasalahan keluarga anak-anaknya 

    Begitu sebaliknya anak-anaknya yang apabila sudah menikah wajib 

menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka dengan baik  dan mengurusi 

manakala mereka sudah tua, sehingga dapat dikatakan menjadi hak mutlak 

                                                           
 45A. Suriyama Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Edisi I (Cet, 
III; Jakarta: Prenademedia Group, 2017),  h.38-39. 
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terletak pada hukum keluarga yakni hak dan kewajiban suami istri, hubungan  

orang tua dan anak.  

b. Tinjauan Perdamaian dalam Perkawinan 

   Pengertian perdamaian secara etimologi berarti  menghentikan 

permusuhan atau perselisihan.46  Apabila dihubungkan dalam hukum perkawinan, 

perdamaian kata lain  dading  (belanda) atau ishlah (arab) yakni satu perjanjian 

yang diaadakan untuk mengakhiri satu sengketa  yang sedang berjalan .47  

   Secara termonologi, Suami-istri  sedang mengalami perselisihan atau 

pertengkaran kemudian dihentikan dengan suatu perjanjian atau berunding untuk 

mencari kesepakatan agar mereka dapat baik kembali  dan hidup rukun. Maka 

esensi dari suatu perdamaian adalah berhenti bersengketa, lalu berunding untuk 

tujuan kesepakatan dengan etikad baik keduanya , dan  berbuat patut dalam 

menjalani bahtera kehidupan berkeluarga. 

   Perdamaian dalam implementasinya  menurut H.A. Mukti Arto, 

memaparkan bahwa perdamaian  mempunyai arti formil dan materiil. Damai arti 

formil yakni tidak melanjutkan perkara di pengadilan atau membuat kesepakatan 

belum proses litigasi di pengadilan dan damai arti materiil yakni  tercapainnya 

kesepakatan melalui proses  litigasi di pengadilan.48   

   Perdamaian dapat dilakukan dengan perjanjian suami-istri dalam 

perkawinan untuk menghentikan perselisihan yang dibuat untuk mengikat secara 

                                                           
 46Tim Pustaka Phoenix,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru (Cet. VI; Jakarta 
Barat: Media Pustaka Phoenix, 2012),  h. 170. 
 47H.M.Fauzan dan Baharuddin Siagian, h. 184 
 48H.A.Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan (Cet.I; 
Jakarta: Prenadamedia Group,2017), h.181 . 
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hukum bagi pembuatnya selama tidak pertentangan dengan ketentuan hukum, 

dapat dilakukan dengan di luar pengadilan dan selama dalam persidangan 

berlangsung, atau selama perkara berlangsung dipengadilan belum mendapatkan 

putusan hukum yang mengikat (inkracht), kendatipun perkara tersebut telah 

mendapatkan putusan dari pengadilan boleh memilih melakukan perjanjian lain 

yang disepakati. 

   Maskur Hidayat memberi petunjuk bahwa perdamaian di luar pengadilan 

dapat dilakukan oleh suami-istri dengan kesepakatan  dapat dibuat sendiri disebut 

akta di bawah tangan atau  perdamaian dapat dibuat dihadapan/menghadap 

notaris.49 Perdamiaan secara tertulis  dapat dilakukan apabila disepakati oleh 

suami-istri dalam kondisi tertentu atau dapat pula memilih dengan cara lisan 

karena pada dasarnya suami-istri, sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa 

pasangan suami-istri  telah mempunyai ikatan perjanjian perkawinan melekat 

secara normatif dengan bersunguh-sunguh bahwa mereka senantiasa perjanjian 

sebagai suami-istri menjalankan dengan tanggungjawan hak dan kewajibannya. 

   Dalam peradilan umum, di luar Islam menentukan 14 (empat belas) 

selanjutnya dinyatakan  putusan tetap (inkracht). Penggugat dan tergugat, 

sebelumnya atau selama dalam proses perkara masih dalam tarap judex pacti 

yakni pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dapat melakukan perjanjian 

lain yakni perjanjian nota perdamaian atau putusan perdamaian (acta van dading) 

hanya dapat dijatuhkan saat perkara sedang berjalan di pengadilan dan belum 

memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Demikian pula berlaku 
                                                           
 49Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Edisi I (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 
35. 
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bagi orang Islam  pada Peradilan Agama terhadap  perkara yang di ajukan oleh 

istri (cerai gugat/khulu). 

   Perkara yang diajukan oleh suami (cerai talak) mempunyai kesempatan 

yang terbatas  setelah putusan tetap (inkracht), yakni rujuk  maksudnya hak yang 

diberikan oleh agama bekas suami dapat  melanjutkan   perkawinannya dengan 

bekas istrinya yang telah ditalaknya (ra’ji 1 atau 2) dalam masa  iddahnya. 

Penyampaian rujuk tersebut sesuai petunjuk dalam al-Qur’an dalam Surah          

al-Baqarah ayat 228  bahwa memperbolehkan-Nya  suami dapat  merujuk istrinya 

dalam masa iddah apabila menghendaki perdamaian (ishlah).  

   Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda ditakhrij oleh Abu 

Dawud, Rasulullah saw menyampaikan dengan tegas: 

 “Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari 

 derajat puasa, shalat dan sedekah?” Para Sabahat pun berseru, “tentu ya 

 Rasulullah?” Rasulullah bersabda: “Mendamaikan orang yang sedang 

 berselisih. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur 
amal kebaikan yang telah dikerjakan)”.50 
 

    Upaya  jalan menuju perdamaian adalah  budaya itu sendiri berasal dari 

nenek moyang yang menganut sistem hukum tersendiri, tercipta dan telah melekat 

prinsip-prinsip penyelesaian masalah adat secara istiadat telah menyatu dengan 

kehidupan  bermasyarakat itu sendiri,  seperti menganut kehidupan kekerabatan 

dan persekutuan yang mengikat satu sama lain, suatu aktifitas yang mempunyai 

fungsi pengawasan sosial. 

   Pandangan A. Suriyaman Mustari Pide, menilai bahwa terciptanya  

kekerabatan mulai terlahir dari keluarga inti terdiri ayah, ibu, anak, manantu, 
                                                           
 50Hadis Abu Daud Nomor 4273 dalam tulisan “Muslim itu Juru Damai, Bukan Pembuat 
Komplik” pps.unisma.ac.id, http://pps. uinis ma . ac.id/musli m- itu-juru-damai-bukan-pembuat-
komplik-dan-kekerasan. 
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cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, seterusnya, keluarga arti luas, 

bilateral, dan unilateral. Kemudian terbentuk persekutuan hukum masyarakat 

membentuk masyarakat hukum yang mempunyai tingkatan-tingkatan (gradueel)  

mulai dari lingkungan rakyat jelata sampai kalangan atas, digolongkan dalam 

masyarakat terirorial (kediaman tertentu dengan menetap), geologis (satu garis 

keturunan), teriorial- gelealogis (ketetanggaan atau pertalian darah), masyarakat 

adat dan keagamaan. masyarakat.51 

   Keberadaan sistem kekerabatan dan terbentuknya persekutuan hukum 

dalam masyarakat dalam perkembangan masyarakat membentuk  hukum adat, 

yang diakui oleh pemerintah yang mulai dari zaman colonial dan pada masa 

sekarang mempunyai peran sebagai sosial control dan social engineering di 

masyarakat, kata lain. hukum yang hidup di masyarakat (living of law) saling 

bergantungan. 

   Keberadaan hukum adat tersebut membentuk konstruktif sistematik  

penyelesaian setiap permasalahan masyarakat termasuk kekisruhan dalam rumah 

tangga, tidak terlepas pemantauan dari masyarakat, yakni telah tertanam prinsip-

prinsip  dan pelaksanaan proses upaya perdamaian dalam masyarakat yang 

realistik dan idealitas.   

   Pandangan Harsono  bahwa masyarakat hukum melekat adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup  sesuai dengan perkembangan 

masyarakat memberikan jaminan pengakuan dan kehormatan hukum karena ia 

bersifat realistis yakni menyusaikan kondisi masyarakat dan berlaku idealitas yang 

                                                           
 51A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, dan Akan Datang, Edisi I, h.  51-55. 
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dikondisikan prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberlakuan 

hukum dalam undang-undang.52  

   Keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum  dan oleh hukum itu 

sendiri (non-litigasi masyarakat), oleh pemerintah atau  penegak hukum  

(kepolisian dan advokat) dapat berperan pelaksanaan pencegahan dan dapat 

mengkondisikan  untuk menentukan  suatu kebijakan  (non-litgasi kebijakan) dan 

aparat hukum./penegak hukum (litigasi) yakni hakim dalam proses peradilan 

mewujudkan upaya perdamaian dalam perkawinan.  

B. Penengah dalam Menentukan Prinsip-Prinsip Mendamaikan Pasangan 

 Suami-Istri     

   Perdamaian tidak serta merta dengan mudah dapat diselesaikan dengan 

baik, apabila tidak dipahami sejauhmana  mengatasi tingkat kerumitan dari suatu 

perselisihan pasangan suami-istri. Perselisihan pasangan suami-istri dalam 

berkeluarga, menentukannya berbeda-beda bersifat kasuistik dan tentu 

dikondisikan pula dengan karakteristik sumber-sumber penyebab timbulnya dan 

bentuk pertentangan (perselisihan). 

    Tingkat suatu keberhasilan dalam upaya  menciptkan perdamaian  

diperlukan teknis pengemasan hukum dan seni penyajiannya harus lebih menarik, 

praktis, dan pragmatis, serta efektif dan efisien sehingga dapat memuaskan semua 

pihak, maka tiada lain selain menentukan suatu pedoman standar atau ketentuan 

hukum atau pernyataan prinsip-prinsip perdamaian yang dilakukan untuk berfikir 

dan bertindak tepat. 

                                                           
 52Harsono, Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal ndari Masa ke Masa (Yokyakarta: 
Liberty, 1992),  h. 45. 
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   Secara psikologis hukum dibentuk perilaku agar dapat berusaha memahami  

tingkah laku seseorang melalui prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan 

fakta-fakta sekitar tingkah laku, dalam praktiknya  individu cendrung berbeda-

beda  memberi respon dan menerima respon dalam berbagai situasi, secara 

prespektif  pada diri untuk menilai perilaku  di luar dugaan, maka diperlukan 

pemahaman penggalian dengan berpijak pada kerangka you and me  dan me and 

you mendapatkan konekting.  

   Pengertian prinsip menurut etimologi, dalam  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menyebut  asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, dan 

bertindak53 dan dalam Kamus Hukum menyebut istilah principe berarti dasar, 

azas, dan pokok.54  maksud istilah pada kata prinsip, secara terminologi dapat 

dipergunakan dalam mendamaikan pasangan suami-istri  penguatannya adalah 

menentukan pondasi yang mendasari mulai cara analisis sampai melakukan 

implementasi atau perbuatan  menghasilkan karya-karya upaya perdamaian atau 

mendamaikan.  

  Adapun prinsip-prinsip perdamaian yang digunakan untuk memperbaiki 

hubungan perkawinan pasangan suami-istri sebagai berikut:    

1. Prinsip Kekeluargaan 
   

    Pengertian kekeluargaan,  terbentuk dalam  suatu wadah yang  

berkeinginan berkumpul dengan membentuk suatu kesatuan dan penyatuan, dalam 

pelaksanaannya terjalin hubungan gotong royong menyelesaikan pekerjaan yang 

                                                           
 53Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I (Cet.IV; 
Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 666. 
 54Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, h. 133. 
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dilakukan tanpa pamrih dan suka-rela menurut batas kemampuannya, yang tidak 

terikat  dalam  ikatan lahiriyah dan bathiniayah namun direlevansikan bagian dari 

hubungan keluarga. 

  Dalam pelaksanaan kekeluargaan tersebut  mempunyai karakter yakni   

berteguh pada  prinsip dalam hukum adat disebut pragmatism realism, yakni 

mempunyai fungsi sosial dan keadilan sosial, sifat yang menjadi  ciri yakni  

bahwa kekeluargaan terbentuk di masyarakat lebih penting dari pada individu 

(kepentingan pribadi).55 Kekeluargaan lahir dari bagian  keluarga yang terbentuk 

satuan  kerabat  sebagai pondasi di masyarakat dan bersama  dari masyarakat 

membentuk secara umum.  

  Prinsip kekeluargaan dalam adat telah menjadi suatu  kebudayaan yang 

telah mengalami peradaban hampir seluruh negara dalam perlakuan hukum 

keperdataan  di masyarakatnya dalam terlaksana upaya perdamaian dan sebagaian 

diterapkan dalam upaya perdamaian dalam hukum pidana yakni pada delik aduan 

dan pada delik umum bagian daripada peringan hukuman.    

 Dalam Islam, kekeluargaan diimplementasikan sebagai penguatan 

silaturahmi sosial atau hubugan bermasyarakat satu sama lain saling 

membutuhkan dalam kehidupannya merupakan bagian prinsip kebersamaan yang 

ditegaskan dalam Surat al-Nisa ayat 1.56  diciptakan-Nya  seorang laki-laki (adam) 

dan  seorang perempuan (hawa), dapat berkembang biak laki-laki dan perempuan 

lebih banyak dan  untuk memelihara silaturahmi. 

                                                           
 55Sumarti Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1989), h. 37. 
 56Syaikh Muhammad al-Madani, Masyarakat Ideal Dalam Perspejtif Surat an-Nisaa’. 
Terj. Kamaluddin Sa’diaytul Haramain (Cet.I, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002),  h.74. 
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 Dalam hukum,  prinsip kekeluargaan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri 

dan untuk kepentingan masyarakat  (khalayak), serta  hukum itu sendiri, oleh 

Roscuu Pound membagi 3 (tiga) kepentingan manusia  yakni kepentingan umum 

(public interest), kepentingan masyarakat (social interest), dan kepentingan 

individual (privaat interest).57  

 Berkaitan dengan kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interest in 

domestic) adalah bagian kepentingan individual (privat interest) menjadi perhatian 

untuk menghubungkan masyarakat (kekeluargaan) dalam mengatasi perselisihan 

suami isteri dalam rumah tangga, tidak terlepas dari peranan hubungan 

kekerabatan antara orang tua pada anaknya yang telah berumahtangga.  

2. Prinsip Musyawarah 

 Segala sesuatu dalam kehidupan berumahtangga tidak selamanya berjalan 

dengan mulus pada keadaan tertentu mendapatkan permasalahan yang mungkin 

dapat diselesaikan oleh suami isteri sendiri ataupun mendapatkan bantuan pihak 

lain dengan menggunakan media atau cara bermusyawarah sesuai dengan model 

karakteristiknya setiap permasalahan untuk mendapatkan hasil atau kesepakatan. 

Pandangan Anton Mulyono, mengartikan bahwa musyawarah adalah berunding 

atau berembuk segala permasalahan untuk dibahas secara bersama demi 

mendapatkan penyelesaian dengan cara mendapatkan keputusan.58 

 Prinsip musyawarah juga merupakan asas yang tercantum pada sila keempat 

Pancasila, bahwa segala sesuatu permasalahan harus duduk bersama dan 

kepentingan bersama sebelum diambil keputusan didahulukan diadakan 

                                                           
 57Salim HS,  Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, h.31 
 58H.A.Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, h. 61. 
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musyawarah untuk mencapai keputusan bersama yang dihormati dan dijunjung 

tinggi semua pihak harus menerimanya dengan itikad baik dengan rasa 

tanggungjawab. tertuang dalam Surat Ali Imran ayat 159, relevan dalam Surat as-

Syura ayat 38, dan relevan dalam Surah al-Baqarah ayat 233.  

 Dalam implementasinya musyawarah tersebut dapat dilaksanakan diluar 

pengadilan dengan melibatkan masyarakat serta kerabat serangkaian dengan cara 

kekeluargaan dan  di depan persidangan pengadilan, oleh majelis hakim pada 

perkara tertentu melalui musyawarah dalam memutus perkara yang seadil-adilnya. 

Prinsip musyawarah ini  efisien dilakukan terhadap permasalahan/perkara karena 

merupakan Sistem Alternative Disput Resolution (ADR) di masyarakat dan 

efektif untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya (Subtansial Justist) yang 

diterapkan oleh peradilan di pengadilan bagian daripada formal justist (keadilan 

formal).  

 Dalam hukum adat prinsip musyawarah bersifat dinamis dapat mengikuti 

perkembangan dan  plastis/flesibel sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat 

sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa untuk perselisihan suami isteri. 

Relevan yang dituturkan oleh St. Laksanto Utama adalah sifat hukum adat konkret 

nyata atau riil secara sah dalam suatu perbuatan hukum yang dipercayakan oleh 

pengadilan atau lembaga adat bagian dari pembentukan asas persetujuan sebagai 

dasar kekuasaan kehakiman59. 

 Perwujudan masyarakat adat yang bersifat komunal aktif melakukan rapat-

rapat desa yakni  dengan suatu majelis  tersusun berbagai golongan penduduk 

                                                           
 59St. Laksanto Utomo, Hukum Adat, Edisi I (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017),  h. 
789. 



54 
 

 
 

yang hadir memberi suara bermusyawarah, dilatarbelakangi adanya memiliki 

ikatan kemasyarakatan yang erat, memegang prinsip kerukunan yang lebih 

mementingkan hidup bersama menjalani berumah tangga sebagai pilihan dan 

diharapkan  setiap ada permasalahan pasangan suami-istri dapat cepat ada solusi 

diatasi.      

3. Prinsip Kemufakatan  

 Pengertian  mufakat  menurut  bahasa  berarti setuju, setia-sekata,  sepakat, 

 persetujuan (muwafakat),60 dan perundingan. Mufakat menujukkan arah 

pembicaraan yang tepat bagi  pasangan suami-istri yang berselisih  dengan 

mendapatkan hasil kesepakatan yang diharapkan mereka berdua. Pandangan 

Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan bahwa tidak ada perdamaian (dading) 

apabila kedua belah pihak dalam pembicaraan atau membentuk suatu persetujuan 

secara tawar-menawar pada akhirnya mendapatkan persetujuan dan syarat untuk 

mendapatkan perdamaian (dading) tersebut adalah adanya pengorbanan kedua 

belah pihak untuk melepaskan kadar haknya.61 

 Berdasarkan atas kepentingan bersama demi nilai kemanusiaan dan keadilan 

bukan untuk menang-menangan  atau hasrat kuasa-mengusainya biasanya 

hasilnya terwujud kemufakatan. Mufakat  dihasilkan dari ruang bersama tidak dari 

ruang kosong  yang awalnya dikuasai oleh kepentingan atau kehendak mau 

berpisah, namun dengan hadir dari kerelaan kedua belah pihak meleburkan 

kepentingan pribadi. 

                                                           
 60“mufakat”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) On-line, https//web.id/ mu fakat. 
html. 
 61Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujaun Tertentu (Cet.V; Bandung: 
Sumur Bandung, 1965),  h.151-153. 
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 Mufakat dalam keluarga adalah demokrasi Iingkungan keluarga, 

mengedepankan; berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih, 

memberikan kesempatan anggota keluarga untuk mrmberikan saran, kritik, demi 

menjaga keutuhan keluarga, menmgerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya 

dalam keluarga, saling hormat-menghormati dan menyayangi, dan menempatkan 

ayah sebagai  kepala keluarga.62 

 Kata Mufakat  adalah   prinsip  hukum  berasal  dari  budaya/tradisi   tidak  

 pertentangan dengan Pancasila, harus memenuhi katakteristik berkualitas tinggi 

yang bertanggungjawab secara moral, menjunjug tinggi harkat dan martabat, serta 

berkeadilan, mengutamakan keutuhan kepentingan bersama pasagan suami-istri. 

  Pengambilan keputusan yang  terakomodir  kepentingan  pasangan  suami-

istri, secara tertutup (privasi) atau menurut kesepakatan lain demi pencapaian 

diharapkan. Pencapaiannya akhirnya adalah harus  disepakati tidak bertentangan 

dengan hukum dan cara kepatutan pada kontra prestasi (contsideration)  didasari 

oleh  keasadaran atau  suatu kehendak pasangan suami-istri  dibangun bersama  

demi keutuhan atau kebaikan bersama yakni berimbang kepada hak dan 

kewajuban pasangan suami-istri menata keluarga. 

  Dalam praktiknya, berdasarkan pada asas itikad baik hakim menggunakan 

kewenangannya untuk mrncampuri isi perjanjian , sehingga tanpaknya etikad baik 

bukan saja harus ada pada pelaksanan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya 

atau ditandatanganinya.63   Menunjukkan bahwa tugas hakim  memperhatikan dan 

                                                           
 62“Contoh Mufakat dalam Keluaraga”, brainly.co.id,  https://brainly.co.id/ tugas/9692 
915. 
 63Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Edisi I (Cet.I; Jakarta: Prenada 
Media, 2004), h. 4. 
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ikut campur dalam kesepakatan suami-istri, diperhatikan lebih dahulu  dalam 

rangka upaya perdamaian dalam proses peradilan. 

 Kemufakatan terjadi adanya kehendak suami-istri melakukan kesepakatan 

merupakan dasar mengikat dalam suatu perjanjian, kehendak tersebut dapat 

dinyatakan  secara lisan atau terulis menyelesaikan kekisruhan/perselisihan 

/percekcokan  dalam rumah tangga. Di luar pengadilan dapat diupayakan oleh 

masyarakat (penengah)  kesepakatan dengan lisan dan di dalam persidangan 

majelis hakim dapat ikut campur mengupayakan kesepakatan denagan nota 

perdamaian secara tertulis. 

 Bahwa setelah adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian 

suami-istri  maka dalam proses hukum setelah adanya akta perdamaian adalah 

mempuyai kekuatan hukum, kesepakatan yang dibuat perjanjiannya di depan 

persidangan mengakhiri persidangan dengan putusan perdamaian, dengan cermat 

oleh majelis hakim memperhatikan  segala kemungkinan   menjauh dari suatu 

kekhilafan terkait dengan pokok perselisihan suami-istri dalam keluarganya, Pasal 

1859 memperingatkan perdamaian dapat dibatalkan karena terdapatnya unsur 

penipuan dan paksaan dalam perjanjian.   

  Mendapatkan mufakat yang berkualitas diperlukan sifat egaliter, inslusif, 

kolaboratif, dan koopertif, dan partisipatif.64 Apabila dihubungan dengan mufakat 

suami-istri, di maksud egaliter adalah  mufakat yang dihasil aktifnya penengah 

dan suami-istri  yang mempunyai kedudukan hak yang sama, Inklusif adalah 

mufakat yang dihasilkan dalam pencapaiannya masing-masing  mempunyai 

                                                           
 64“Pengertian Mufakat: Prinsip, Sifat dan Contoh”, jagad.id, https:// jagad.id/pengertian-
mufakat. 
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kepentingan, kolaboratif  adalah mufakat yang dihasilkan karena keinginan 

suami-istri bersatu ingin  kembali dan  suatu pilihan  yang terbaik. dan partisipatif 

adalah mufakat dengan  kesadaran atau inisiatip dari pasangan suami-istri.   

 Kesepakatan  dari mufakat daalam perjanjian perkawinan dibolehkan 

(mubah) mrmbuat perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan 

menurut kepatutan  tidak melanggar asas-asas perjanjian hukum Islam. Dalam 

perspektif fikih  perjanjian dalam perkawinan juga disebut sebagai  “persyaratan 

dalam perkawianan atau    النكل حالشروط  ف  bukan sumpah, yakni berpisah 

dengan akad nikah yang tidak ada kaitan, batalnya suatu perjanjian dalam 

perkawinan tidak membatalkan akad nikah secara sah sebelumnya.65 

  Mengikutnnya  persyaratan dalam perkawinan pada  suatu perjanjian harus 

relevan dan tidak bertentangan dengan in casu dalam akad nikah sebelumnya, 

perjanjian yang dibuat disepakati dari pokok perselisihan  suami-istri (kasuistik), 

tidak terpenuhinya perjanjian tidak membatalkan  nikah yag sah, kecuali pada 

pernikahan karena yag dianggap tidakk sah dapat diminta dibatalkan 

perkawinannya dalam putusan Pengadilan Agama. 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa  kemufakatan atau kesepakatan dalam 

perkawinan menjadi kewajiban harus dipenuhi persyaratannya. Ditegaskan dari 

‘Uqbah bin”Amir menurut Jemaah ahli hadis;66 

 ا حو اشر و ط بلو ىا ء ما ا ستحللتم به ا لفر و ج

                                                           
 65Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh dan Undang-
Undang Perkawinan , h. 145-146. 
 66Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh dan Undang-
Undang Perkawinan , h. 146. 
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  “Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang 
 berkenan dengan perkawinan” 
 
 Persyaratan itu diharapkan menguatkan dari tuntutan dari akad pernikahan 

itu sendiri, misalnya suami-istri memenuhi kembali hak dan kewajibannya dalam 

rumah tangga. Terlarang terdapat mudarat  dalam kesepakatan,  misalnya suami-

istri bercerai dulu baru damai, suami-istri disyaratkan tidak mempunyai 

keturunan. Syarat-syarat lain yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan tidak 

berakibat pada hukum syara, misalnya suaminya tidak akan memadunya dan hasil 

pencarian adalah tetap menjadi milik bersama. 

4. Prinsip Adil    

  Prinsip keadilan harus ada dalam upaya perdamaian  suami-istri 

terakomodir  dalam kepentingan kelangsungan keutuhan atau ketahanan 

keluarganya,  hukum hadir berada dalam kehidupan  sosial, karena manusia 

merupakan makhluk bermasyarakat  mengantar pada tujuan tertentu, bukan 

sekedar  hanya untuk bertahan hidup, namun bagian dari kodrati tercipta tatanan 

berkehidupan berkeadilan dalam proses hakikat kemanusiaan yang ingin dicapai 

atau diwujudkan  karena  tidak terlepas dari kemungkinan berasal terjadi komplik 

sosial atau internal kekisruhan rumah tangga. 

 Secara etimologi, segala persoalan dalam rumah tangga dapat dapat 

mewujudkan keadilan  suami-istri harus dihadapi secara manusiawi, didahului 

paham arti  hakikat manusia?  Menurut Notonagoro, hakikat manusia itu bersifat 

monopluris bagian dari suatu demensi menyatu dalam satu pribadi merupakan 
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kodrati dari penciptanya.67 Kodrat manusia sepenuhnya mempunyai sifat 

individual memilik subjektifitas demi untuk kepantingan pribadi dalam menjaga 

harkat dan martabatnya, dan bersosial ingin memiliki hidup bersama dengan 

tertib, rukun, damai, tenggang rasa, tolong-menolong, mau berkorban, saling 

mencintai dan melindungi, mempunyai rasa kecendrungan hasrat untuk memenuhi 

hasrat memperoleh keindahan, kenyamanan, dan kenikmatan rohani, kebaikan, 

kebanggaan sebagai kepuasan, rasio mampu berfikir untuk memenuhi hasrat  

memperoleh pengetahauan untuk mencapai suatu kebenaran dan keadilan, dan 

karsa atau kehendak untuk mengambil suati inisiatif dan aktif untuk mencapai 

tujuan dalam jiwa dan raga untuk mempunyai kebutuhan fisologis rumah tangga 

meliputi; makan , minum, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen/udara segar, dan 

seterusnya. 

  Demikian keberadaan dalam kehidupan di dunia, olehnya itu, apapun 

senantiasa mendapatkan interprestasi atau kritikan apabila dirasakan atau dialami 

suatu ketidakadilan. Maka dalam pelakasanaan atau penerapan upaya perdamaian 

bagi suami-istri dapat berjalan dengan seadil-adilnya, kata lain, baik untuk 

mereka/suami-istri. 

 Al-Qur’an telah mengingkatkan manusia senantiasa berlaku adil  dalam 

Surah al-Maidah ayat 8, Surat al-Nisa ayat 58, al-An’am ayat 152, dan an-Nahl 

ayat 90. Pandangan Hamka menamakan keadilan itu adalah merupakan asal mula 

kekuasaan68  

                                                           
 67H. A. Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelasaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Edisi 
I, h.122. 
   68Hamka, Keadilan Sosial dalam Islam ( Cet.III; Depok: Gema Insani, 2017 M.), h. 49. 
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 Maksud yang disampaikan oleh Hamka adalah  terdapatnya  penyakit-

penyakit berasal dari penguasa dan penegak hukum yang dapat berpontensi  

menimpa masyarakat karena ketidakadilan dan kemanusiaan atau dalam segala 

bidang terutama terutama atas maanfaat yang diperoleh dalam hukum keluarga 

Islam, membiarkan larut dalam permasalahan dan tidak segera di atasi. 

 Keadilan itu dikatakan oleh, Margono menyampaikan bahwa keadilan  

melekat berawal  dari  individual (subyektif), kemudian dihubungkan dengan ideal  

antar manusia sebagai sesama anggota masyarakat yang diberikan menjadi haknya 

menurut hukum dan moral.69   Sudikno Mertokusumo sesuai dengan  ukurannya,70 

Van Aperdoorn menyampaikan bukanlah setiap orang memperoleh yang sama.71 

5. Prinsip Realistik dan Berbasis Bukti     

  Menentukan standar spesifik  dan harus jelas serta terukur (measurable) 

terhadap perkembangan isu-isu hukum yang berkembang.  Mampu mengambil 

langkah prioritas bagian dari selektifitas, sampai terwujud suatu fakta-fakta. 

Sehingga dapat mengambil langkah pennganan penangan suatu kasus dengan  

konsisten terarah (achievable); dan tepat pada pengkajiannya dianalisis. Prinsip ini  

menganut anti-pridiktif dapat mencegah pada  penjerumusan  pada kesesatan atau 

pembodohan hukum dalam mengambil tindakan atau kebijakan hukum.   

  Analisis kasus tepat dalam penyelesaian (upaya perdamaian) terletak pada  

realitas hukum yang terjadi melahirkan fikiran-fikiran realistik, pentingnya 

                                                           
 69 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim 
(Cet.I; Jakarta Timur: Sinar Grafika,  2019), h.106. 
 70Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yokyakarta: Liberty, 
1999), h. 71-72. 
 71Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding To De Studie Het 
Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita (Cet.X; Jakarta:Pradnya Paramita, 
1990), h. 164. 
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experience in law sebagai masukan dalam upaya pengembangan penalaran suatu 

obyek permasalahan menjadi focus, kemudian dapat menentukan suatu cara 

penyelesaiannya dengan cara alternatif atau   dengan aturan yang tepat 

menentukan kebutuhannya.  

  Paham realisme dalam menanganan  kasus merupakan  karakter utama 

pada hukum modern yakni dapat menentukan sifat peraturan hukum dan tindakan 

guna menentukan suatu keadilan yang sesungguhnya dengan memperhatikan 

akibat terhadap kehidupan bersosial, suatu putusan dari pengadilan dan kebijakan 

hukum.72 

  Perselisihan suami-istri  dalam hukum keluarga adalah berdampak pada 

delematika, kehatian-hatian diperlukan karena bersifat sensitive/peka atas  segala 

proses/presedur yang lama (berbelit-belit) dan  keputusan alternative, kebijakan  

atau putusan peradilan  dalam pencapaian perdamian tetap mengedepankan suatu 

rasa keadilan.   

  Dalam fikih, di larang bertindak/penanganan   sesuatu yang  masih samar-

samar (subhat) dan  demi kemashlahatan/kebaikan suami-istri. Subhat  terdapat 

dalam suatu rangkaian kedaan kerancuan  berfikir dalam memahami dalam suatu 

persoalan dan bertindak atas pencapaian diperoleh megakibatkan suatu yang 

salah.  

  Permasalahan begitu kompleks dalam  proglamatika keluarga Islam dalam 

kontemporer terkadang awam menanghadapi  persoalan belum ada kejelasan pasti 

penangan yang tepat, berakibat pada suatu keraguan, syariat Islam menuntut  
                                                           
 72Supriyanta, “Realisme Hukum dan Sekitarnya”, media.niliti.com, https:/ /media. 

neliti.com/media/publications/23328-ID-realisme-hukum-dan-kritiknya-terhadap-positivisme 
hukum.pdf. 
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segala sesuatu yang diusahakan (implementasi ikhtiar) atas pondasi keyakinan 

bukan keraguan-raguan. 

  Sehubungan dengan af’al kepada orang mukallaf dalam 

mengimplementasi ikhtiar dan  batas-batas kemampuan mengerjakannya, oleh 

syariah  tidak pernah menuntut melaksanakan amar atau nahi keecuali sesuai 

dengan kemampuannya. Sebagaimana dimaksud firman Allah dalam QS.al-

Baqarah/2: 286. 

ٱللَّهُ نَفْسًا إلََِّ وُسْعهََا ۚ لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهَا مَا ٱكْتسََبتَْ  لََ يكَُل ِفُ    
Terjemahnya: 
   
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

 kesanggupannya.”73 
 
 Turunnya Surat al-Baqarah ayat 286, di Madinah dalam kisah  Bani Israil 

akan suatu pekerjaan anggota tubuhnya maupun hatinya, sebagian sahabat 

mengadu kepada Rasullah dengan ketidak sanggupan memikul beban. Rasulullah 

bersabda, ”Apakah kalian akan berucap seperti ucapan Bani Israil, “kami 

mendengar tetapi tidak mentaatinya.74 

 Subhat yang wajib dihindari  dalam kaidah fighiyah: 

  ا ءطل ء المعد و حكم المو جود

Artinya:   

 “ Memberi status hukum pada apa yang belum ada hukumnya dengan 

 sesuatu  yang telah ada hukumnya”.75 
 

                                                           
 73Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.286. 
 74Muchlisi BK, “ Surat al-Baqarah Ayat 286, Arti, Asbabun Nusul, Tafsir dan 
Kandungan, bersamadakwah.net, https://bersamadakwah.net/surat-al-baqarah-ayat-286/ 
 75Syeikh ‘zzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. Imam Ahmad 
Ibnu Hajar (Cet.I; Bandung: Nusa KaidaMedia, 2011)  h. 469. 

(٢٨١:١) 
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 Terhindar dari pengkaburan hukum dalam pelayanan, dikemukan oleh H.P 

Panggabean seorang advokat dan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 

Pelita H Lippo Karawaci Tangerang, sebelumnya sebagai sebagai hakim, dalam 

tulisannya mengambil pandangan  Altman dan Rober I. Weil dalam bukunya 

berjudul “How to Manage Your Law Office”  bahwa harus memiliki kemampuan 

adminisratif dan teknis. Pada administratif memiliki sistem dan presedur  dibuat 

dan dijalankan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan dan teknis pada cepat atau 

tepat waktu dalam mengerjakan pelayanan hukum,. memberikan perhatian atas 

segala usaha dan berhak mendapat menilaian yang pantas.76 

  Pelaksanaan pelayanann administrasi dan teknis  yang baik, dapat 

mewujudkan  realistik dalam mengerjakan suatu perekarjan pelayanan hukum; 

non-litigasi, kebijakan dan litigasi dalam upaya perdamaian. Maka  didukung data 

berupa bukti-bukti yang relevansi dari pemicu kekisruhan/perselisihan sebagai 

pokok permasalahan, kemungkinan karena faktor harta/aset keluarga atau hanya 

perasaan saja. 

 Kehadiran bukti-bukti adalah suatu kenyataan  dapat  mengantar suatu 

penetapan keadilan dari pasangan suami-istri  segera mendapatkan penyelesaian 

masalah dengan cepat dan tepat sehingan mudah disadari atau suatu kesalahan 

atau kekhilafan, dengan menunjukkan fakta-fakta  dapat dikenali sebagai bukti 

dan  mempunyai hubungan reverensi dengan peristiwa yang disengketakan alasan 

dapat petunjuk mendamaikan untuk mendapatkan keadilan diantara keduanya 

pada kespakatan diluar pengadilan atau proses contradictoir perkara tertentu. 

                                                           
 76H.P. Panggabean, Manajemen Advokasi, Edisi I (Cet.I; Bandung: Alumni, 2010),  h.3. 
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Ahamd Ali menjelaskan bahwa penentuan dari suatu fakta-fakta yang dapat 

dibuktikan adalah terletak atau mempunyai unsur forrmil memuat tentang hak dan 

kewajiban.77 

  Pada prinsipnya antara realistik dan terdapatnya bukti yang ditemukan 

sengai fakta-fakta, upaya terakhir adalah perdamian, maka diperlukan rumusan 

sasaran yang spesifik, kongrik dan jelas, harus measurable yakni Indikatornya 

jelas, hasil jelas, bisa dipantau dan diketahui, achievable yakni sasaran memang 

sesuatu yang mungkin bisa dicapai atau diwujudkan bukan mimpi dan angan-

angan yang mustahil, realistic yakni kita mampu melaksanakan dan mencapainya, 

punya kemampuan, sumber daya dan akses,dan mempunyan time-bound  yakni 

batas waktu yang jelas, kapan dan berapa lama pencapaiannya. 

 Diperkuat oleh M. Amin Abdullah bahwa cara berfikir dalm kehidupan 

bersosial dalam mengatasi persoalan menggunakan prinsip evidentalisme yaitu 

selalu melibatkan dan mempertimbangkan data-data dan fakta-fakta kongkrit di 

lapangan. Benar adanya  suatu fakta sosial. disebut juga fakta keras sehingga 

dapat mengetahaui suatu perbedaaan, pertentangan, ketidakharmonisan, 

ketegangan, komplik, kebenciaan ketidakadilan, dan seterusnya.78  Peningkatan 

angka perceraian adalah fakta sosial dianalisis mendapatkan pemecahan. 

 6. Prinsip Sistematik 

 Prinsip ini mengedepankan  pelaksanaan upaya perdamaian, diawali 

diperlukan  perencanaan yang tepat atau akurat mulai dengan diri atas suatu 

                                                           
 77Ahmad Ali dan Wiwie Herwani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata , Edisi I (Cet. 
III; Jakarta: Prenadamedia Group,  2015), h.20. 
 78M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisplin (Metode Studi Agama 
dan Studi Islam di Era Kontemporer ) (Cet.II; Yokyakarta: Litera Cahaya Bangsa, 2020), h. 55. 
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kemampuan untuk melangkah lebih jauh mewujudkan visi dam misi usaha 

mewujudkan  perdamaian,  lalu mengemas informasi/isu-isu hukum menarik 

mungkin membangun opinion. 

  Namun didukung dengan fakta-fakta yang terjadi, menentukan akar 

permasalahan dan resiko-resiko yang ditimbulkan yang dimungkinkan bersumber 

dari sebab-akibat, lalu menentukan tatanan ideal mempersiapkan konsep/materi 

dan proses perdamaian sebagai hasil yang diharapkan, dapat dipersiapkan untuk 

kepentingan implementasi. 

 Maka, Inplemantasi pada berpegang pada prinsip realistik pada penengah 

yakni menentukan lebih awal  pada isu-isu hukum lalu kemudian diagendakan 

secara pesifik, harus jelas dan terukur (measurable), kemudian diseleksi suatu 

pilihan pekerjaaan dan diprioritaskan, kemudian ditentukan pencapaiannya 

dengan terukur waktu (time-bound).79 

 Perencanaan lalu mencapai hasil, harus dilakukan atau dikerjakan secara 

sistematik mana yang didahulukan dan mana yang kemudian yang dikerjakan, 

dengan pendekatan analisis sitematika “5 W+ 1 H” = what/apa yang terjadi ? , 

who/siapakah yang melakukan?, when/kapankah dikerjakan?, where/dimana 

pekerjaannya, why/mengapa dikerjakan  itu?, dan how/bagaimana cara 

mengerjakannya?, 

 Dikuatkan dengan mennggunakan pola analisis SWOT yakni strength 

(kekuatan); kekuatan  apa yang kita miliki ?, weakness (kelemahan);  apa 

kelemahan yang dimiliki ?, opportunity (peluang); dan apa  peluang saja yang bisa 

                                                           
 79“Prinsip-Prinsip Advokasi”, oajppmi.wordpress.com, http://oajppmi.wordpress.com/20 
12/ 01/30/ prinsip-prinsip-advokasi/(30/01/2021). 
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digunakan ?, threat (ancaman);  serta apa ancaman atas tindakan kita sebelum 

melakuan pekerjaan? 

 Anaisis “5 W = 1 H” dan SWOT merupakan sistimatika perangkat untuk 

membantu mengidentifkasi suatu permasalahan suami-istri dan mengambil 

usaha/tindakan melakukan pelayanan hukum dan bagaimana pelayanan hukum 

dilakukan. 

 7. Prinsip Taktis   

 Melakukan pekerjaan/pemberian pelayanan atau jasa bisa saja mampu 

bertindak atasnama diri sendiri, namun berhasil atau tidak berhasil  sejauhmana  

akar atau beban persoalan suami-istri mencari solusi, disarankan dengan bekerja 

dengan cara sosial lebih efektif. Pandangan Topatimasang menyerukan lebih 

mengarahkan memilih bekerja secara sosial berdasarkan kebersamaan, 

kepentingan dan saling percaya (trust)  dengan membangun koalisi atau aliansi 

atau persekutuan dengan pihak lain sebagai pengendali  utama seluruh kegiatan 

jasa/bantuan (advokasi).80   

  Perslisihan suami-istri dapat dikatogorikan sebagai konflik internal 

(privasi) penanganannya dilakukan secara kultural (tradisional) dengan 

memperdayakan  masyarakat hukum adat. Setiap daerah mempunyai asset budaya 

daerah yang dijunjung tinggi dan ditaati dengan berpegang teguh pada kearifan 

otonomi, dalam hal ini ditujukan kepada pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota. 

                                                           
 80Jo Han Tann,  Roem Topatimasang,  Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengala man 

Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara (Yogyakarta: INSISt Press.2003), h. 53. 
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 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 pada Amandemen IV adalah tanggug jawab untuk 

memajukan kebudayaan nasional dan hak masyarakat tradisional: 

 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 

 dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
 mengembangkan nilai-nilai budayanya”.81 
 
 Keberadaan persekutuan  setiap daerah kental dengan bawaan tradisi sampai 

kepada penyelesaian kekisruhan melibatkan kekerabatan dalam keturunan dari 

ayat dan ibu dalam keluarga mempunyai kekhasan tersendiri lebih sederhana dan 

praktis  (tradisional). Dukungan pemerintah dapat memperhatikan kepentingan 

inspirasi yang tumbuh dimasyarakat dan yang partisipatif  dapat menyelesaiakan 

komplik di masyarakat disebut alternatif.   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menentukan: 

 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat  beserta 
 hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan 
 masyarakat dan prinspi hak Mahudat RI yang diatur dalam undang-
 undang.82 
 
 Ketentuan di atas, ddalam turunan hukumnya dilengkapi  dengan 

Permendagri. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kelestarian dan Perkembangan 

Budaya Daerah yang kesemuanya peraturan tersebut telah menempatkan hak 

Mahudat  (Masyarakat Hukum Adat) untuk diperdayakan dapat menyelasaikan 

komplik secara kultural di masyarakat 

 H.P. Panggabean menuturkan pendapat, terdapat dua krateria terlaksananya 

tugas hak Mahudat, yakni; tersedianya Peraturan Daerah (Perda) Otonomi 

                                                           
   81“Sebutkan Bunyi Pasal 32 Ayat 1 dan 2”. https://brainly.co.id/tugas/38138160  
 82“Bunyi Pasal 18B ayat 2 UUD 1945”, https://brainly.co.id/tugas/10199466. 
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mengatur status  dan kewenangan Mahudat  sebagai mitra kerja pemerintahan 

daerah dan terbentuk struktur  orang atau kelompok (persekutuan) dalam 

masyarakat yang disepakati oleh petua-petua adat terdapat dilingkungannya.83  

  Pemerintah  melakukan  kemitraan dengan perkumpulan masyarakat 

setempat, dalam kontenporer terlahirnya  undang-undang ormas  terbentuknya  

sesuai dengan kebutuhan di masyarakat yakni perkumpulan  masyarakat adat dan 

perkumpulan masyarakat keagamaan berwenang menangani sengketa natural 

seperti kekisruhan suami-istri dalam  perkawinan berakhir dengan perceraian, 

bersama perkumpulan masyarakat dengan pemerintah setempat sebelum 

menempuh  proses litigasi.   

 Dalam Islam,  teknis taktis cara Rasulullah saw dapat dijadikan contoh  

keteladanan  selaian sebagai nabi, ia  sebagai manusia terpuji, rahmat bagi alam 

semesta, pemimpin, dan uswatun hasanah, pernyataan  Allah berfirman dalam 

QS. al-Ahzab/33: 21.  

ثِِيرًاهَ كَ لَّقدَْ كَانَ لكَُمْ ىِذ رَسُولِ ٱللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ل ِمَن كَانَ يرَْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيوَْمَ ٱلْءَاخِرَ وَٰكََرَ ٱللَّ   
  

Terjemahnya: 
 
 “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

 (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
 kiamat dan yang banyak mengingat Allah”84 
 
  Rasullulah mencontohkan taktis membuat parit besar diperbatasan kota 

Medinah bersama muslimin, namun kaum munafik enggan bersama sehingga 

tiada ada tempat berteduh dan tidak terjaga, untuk menghalau dalam perang kaum 

                                                           
 83H.P. Panggabean, Manajemen Advokasi, Edisi I,  h.188. 
 84Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.595. 

(٢١:٠٠) 
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kafir  bersama sekutu (ahzab).85 Keteladanan Rasulullah tidak hanya menjaga 

kelembutannya, santun, penuh kasih sayang, dan kondisi mana menciptakan 

kenyamanan tanpa permusuhan, namun dalam kondisi tertentu  tegas dalam 

perang menanggung beban dan tanpa takut menghadapi permusuhan yang 

menyerangnya. 

 8. Prinsip Strategis   

  Prinsip ini menempatkan pada suatu pekerjaan dalam beradvokasi dapat 

melakukan kebijakan atau menerapkan  hukum denagn profesiaonal,  kebijakan, 

dan program yang bermanfaat unruk pasangan suami-siri yakni 

berkesenambungan pembinaan ketahanan mental  keluarga kata lain melakukan 

upaya pencegahan perceraian atau antisipasi terjadinya putusnya perceraian di 

pengadilan.  

   Ukuran dasar strategis adalah  mengukur kebutuhan hukum di masyarakat, 

menurut Harvery, kebutuhan itu mekanisme pasar, melalui permintaan dan 

penawaran, menanyakan kepada orang-oarang yang  mempunyai kebutuhan, 

manafsirkan data statistic yang diperoleh, dan menanyakan kepada mereka yang 

ahli.86 

 Angka perceraian meningkat  merupakan kebutuhan perlu penulusuran 

strategi untuk menggabarkan keadaan yang sebenarnya, agar dapat  menuntukan 

cara formulasi tepat   menekan atau menurunkannya,  hasil penelitian ahli juga 

penting memberi gagasan instrumen mengimplementasi perberdayaan masyarakat, 
                                                           

 85Abdul Khaidir,“Asbabun Nuzul QS al-Ahsab: 21 dan Meneladani Rasul pada 
Tempatnya”,ikadikaranganyar,or.id,https://www.ikadikaranganyar.or.id/asbabun-nuzul-qs-al-ahzab 
b-21/ (06/ 11/ 20  20). 
 86Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosia-Yuridis (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), h. 37. 
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pemerintah dan penegak hukum, sehingga  terukur dalam pelaksanaan 

penanggulangan. 

 Strategi yang diharapkan dapat diimplemantasikan dalam praktik, oleh 

Nurdin Usman megingatkan bahwa Implementasi tersebut  suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun  secara matang dan 

terperinci.87 Didukung dengan  pemahaman pekerjaan teknis yang nyata  atau 

diperoleh  atas teori-teori, kata lain perbuatan  menerapkan teori-teori. 

 Menurut Sheila Espine Vilaluz,  teguh pada strategis adalah aksi dan 

terpadu dapat  dilakukan oleh indivudu maupun kelompok untuk memberi 

masukan isu ataupun masalah kedalam rancangan dan rencana kebijakan. Serta 

inplemantasi pelayanan hukum dapat berarti membangun suatu basis pendukung 

terhadap kebijakan publik yang diambil guna menyelesaikan persoalan yang ada 

dan  menurut Scheneider, Advokasi tidak lengkap tanpa tercapainya kriteria 

kejelasan (clarify), measurable (dapat diukur), dapat dibatasi (limited), tindakan 

terarah (action-oriented), fokus terhadap aktivitas.88  

 Dalam Islam, strategi menempatkan pada cara yang hak dan terpuji, tidak 

menghalalkan segala cara (batil) dan berbuat zalim. Rasulullah  memperhitungkan 

sebab dan akibatnya dalam mengambil setiap tindakan atau mrmbuat perbuatan, 

dengan mengedepankan efsiensi dan efektif dalam suatu pekerjaan, sehingga 

tercipta mengurangan hambatan-hambatan yang akan dihadapi pada saat 

mencapai suatu tujuan.  

                                                           
 87Nurdin Usman,  Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.  

 88“Pengertian Advokasi Tujuan dan Advokasi dan Tujuan dan Jenis Advokasi Menurut 

Para Ahli” https://www.pelajaran. co.id/2019/1/pengertian-advokasi-tujuan -dan-jenis-advokasi- 
menurut-para-ahli.html(13 Juni 2019). 
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 Sebagaimana Allah telah memberi petunjuk  dalam QS al-Hasyir/ 59:18. 

ا قدََّمَتْ لِغدٍَ ۖ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱل أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱتَّقوُا۟ ٱللَّهَ وَلْتنَظُرْ نَفْسٌ مَّ
ٓ مَا تعَْمَلوُنَ لَّهَ خَبيِرٌٌۢ بِ يََٰ  
 

 
Terjemahnya: 
 
 “Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah  kepada Allah dan hendaklah 
 setiap orang-orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
 esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti 
 terhadap apa yang kamu kerjakan”.89 
 
 Kemampuan  untuk menata strategy juga teragenda dalam pekerjaan 

melakukan perbaikan yang disiapkan esok hari lebih baik (intropeksi pekerjaan). 

Dalam tafsir Ibnu Katsir terkait ayat di atas yakni kemampuan mengaplikasikan 

yakni menetapi aturan Allah dan menjauhi larangan sepanjang hari.90 

 9. Prinsip Berani  

  Berani  menghadapi segala tantangan merupakan seni dalam menghadapi 

segala hambatan-hambatan dalam  bertindak/melaksanakan usaha menekan 

tingkat perceraian, percaya diri menguatkan kepecayaan diri dan akan 

kemampuan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat mampu mengambil sebagai 

tanggungjawab semaksimal mungkin diusahakan. Tanggungjawab dimaksud 

adalah sikap jujur, tegas, lugas dan konsisten pilihan tepat dapat memberikan 

keyakinan  kepada masyarakat atau klien dapat dikerjakan dengan baik.  

Kepercayaan diyakini apabila memberikan petunjuk/advis yang benar, anti-

rekayasa, anti penyesatan hukum, dan anti pembodohan hukum.      

                                                           
 89Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.595.  
 90Arif Hasbullah, “Tafsir Surat Al-HasyirAyat 18: Intropeksi Diri, Manajemen Waktu, 
dan Tabungan Kebaikan dalam al-Qur’an”, https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-
intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/ (27/07/2020). 

(٨٢:٥٩) 
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  Sehubungan dengan langkah keberanian untuk berbuat atau bertindak, oleh  

M.Amin Abdullah  adalah  mennyebut harus mempunyai kesalehan 

pribadi/individu, namun terkadang kesalehan itu belum tentu berkolerasi dengan 

kesalehan sosial, karena antara das sollen dan das sein  yang tidak pernah bersatu 

dan bersenergi dalam alam kehidupan yang nyata. Olehnya itu dengan diyakini 

adanya pengawasan dari ilahi, yang dirasakan secara ihsan yang sesungguhnya  

dapat dirasakan secara subyektif  (pribadi)  namun dalam kehidupan  secara 

obyketif kurang  dirasakan (objective-rasionalisme).91 

 Kepercayaan  dan keyakinan atau percaya diri timbul   keberanian bertindak  

atau berusaha  karena faktor kesalehan yang dimiliki karena bersama dengan 

kehendak ilahi,  tidak sia-sia dalam kehidupan karena niat dan tindakan adalah 

ibadah karena  Allah swt. dan segala perbuatan tidak luput dari pengawasan. 

Sehingga  tetap diperlukan kehatian-hatian terukur. Bertindak terukur memastikan 

implementasi ikhtiar dapat dimaksimalkan. Hasil dari usaha yang dilakukan 

kembali kepada masyarakat mau menerima upaya alternatif.  

  Partisipasi masyarakat dalam pembantu pemerintah dalam pembangunan 

ketahanan keluarga sesuai perunjung perundang-undangan, dan  mengikuti proses 

mediasi dan penasihatan majelis hakim dalam perkara tertentu upaya perdamaian 

sesuai petunjuk dalam hukum acara perdata. Tetaplah pada agenda masing-masing 

tanpa harus berbuat apportunis. 

 Ternyata seiring berjalannya kebaranian dengan memiliki sprit ibadah, 

keberanian itu dibekali dengan  memiliki perilaku mukhlis (ikhlas) agar pekerjaan 

                                                           
 91A. Suriyama Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Edisi I,  h.95-
97.  
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dapat benar-benar mewiujudkan kepedulian yang nyata.  Ahmad Buwakity  

memberi pandangan bahwa sesungguhnya dalam tulisannya menyebut  perbuatan 

ikhlas adalah intisari iman yang tidak memiliki sifat riya (ingin dipuji orang) 

dalam berbuat, sehingga senantiiasa memperbaiki diri dan terus beramal dan 

selalu mengharap pertolongan.92 

 Dalam pandangan Islam. Sikap kebaranian disebut juga syaja”ah, dalam 

pandangan Buya Hamka, yakni keberanian karena semangat artinya seperti dalam 

perang pun tetap berjuang pantang mundur dan keberanian karena budi yakni 

keberanian menyatakan suatu perkara yang diyakini kebenarannya, demi “amar 

bil ma’ruf, nahyi anil mugkar”.93 Demikian akan mewujudkan kepercayaan dan 

keyakinan membawa diri berpegang teguh pendirian selalu kepada kebaikan. 

 Hadis Rasulllah saw. pernah berpesan disampaikan  oleh Abu Hurairah r.a.: 

 عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّذ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ 

رَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يمَْلُِ  نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ )رواه ال بخاري ومسلمبِالصُّ ) 

Artinya:  

 “Dari Abu Hurairah r.a., oleh Rasullullah saw. mengatakan, “bagi orang 

 kuat bukannya hanya padai bergulat, tapi yang kuat yang mampu 
 mengusai dirinya ketika marah (HR. Bukhari dan Muslim)”.94 
 
  Maksud hadis di atas, menunjukkan pengelolahan jiwa yang baik yang 

dicontihkan  Rasulullah saw. merupakan  modal sikap berani diyakini tanpa takut 

resiko dalam mepertahakan  suatu kebenaran walaupun dihina atau dicela. 

                                                           
 92Kementerian Agama RI., Islam dan Isu-Isu Kontemporer (Artikel Dakwah dari Jurnal 
dan website) (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), h.119-120. 
 93“Jadilah Muslim Pemberani”, https://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/ 
read/20 16/  01/01/86606/jadilah-muslim-pemberani.html(01/01/2016). 
 94Rosmha Widiyani, “Keberanian dalam Islam disebut Syaja’ah: Penjelasan dan Hadisnya 

Lengkap”,https://news.detik.com/berita/d-5728347/keberanian-dalam-islam-disebut-syajaah-penje  
lasan-dan-haditsnya-lengkap (19/11/2021).  
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Ditelaah bahwa kebaranian juga  sikap pengendalian diri selalu mempertahankan 

diri untuk tidak berbuat keburukan, mengharap ridha Allah semata segala 

perbuatan.  

BAB III 

MEKANISME DALAM PROSES MENDAMAIKAN  PASANGAN SUAMI-

ISTRI AGAR  TERHINDAR DARI  PERCERAIAN 

A. Pengertian Proses Perdamaian  

  Kata proses berarti tuntunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan 

sesuatu, rangkaian tindakan atau perbuatan,95 atau perintah tertulis atau 

menghadap pengadilan perkara.96 Proses mendamaikan pada pasangan suami-istri 

yakni rangkaian usaha atau  yang diusahakan mendapatkan perubahan dari suatu 

tindakan atau perbuatan kekisruhan dapat dilakukan kembali rukun tidak ada lagi 

perselisihan atau persengketaan memperoleh kesepakatan diluar  atau  di depan 

persidangan pengadilan. 

 Pandangan H.A. Mukti Arto meneguhkan bahwa proses mendamaikan dari 

persilisihan dalam keluarga pasangan  suami-istri yakni mengusahakan keduanya 

yang bersengketa mau menghentikan persengketaan, berunding untuk mencari 

kesepakatan penyelesaian sengketa dan agar mereka dapat berbaik dan hidup 

rukun bersama.97  

Upaya penyelesaian perselisihan pasangan suami-istri dapat ditempuh di 

luar pengadilan  adalah alternatif dan di depan  persidangan pengadilan  dapat 

                                                           
 95Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I, h. 667. 
 96Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, h.614 . 
 97H.A.Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, h. 180-
181. 
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ditempuh berbagai cara perundingan atas keinginan atau inisiatif  salah satu 

pasangan suami atau istri meminta  penengah untuk bertindak melakukan proses 

perdamaian.  

 Penengah/juru damai (hakam) proses dinamis  teragenda dan kompleks 

sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh keluarga dan tokoh masyarakat luar 

pengadilan (non-litigasi) dan maupun sedang dalam proses peradilan di 

pengadilan dapat dilakukan usaha di luar persidangan dengan memilih 

diantaranya atau mengikuti prosesnya; konsultasi/penasihatan, mediasi,  

negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. 

B. Non-Litigasi 

1. Keluarga 

Keluarga adalah bagian terpenting membentuk satu kesatuan yang utuh 

sehingga setiap anggota keluarga tidak dapat berjalan sesuai keinginan atau 

kehendaknya sendiri. Diharapkan dalam keluarga tersebut tercipta selalu penataan 

kehidupan yang  damai,  tentram, dan bahagia sehingg satu sama lain saling peduli 

setiap saat terjadi perselisihan/cekcok pasangan suami-istri dalam keluarga. 

  Sebagaimana dalam firman Allah dalm QS. al-Nisa/4: 35; 

حًا يوَُى قِِ وَإِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا ىَٱبْعثَِوُا۟  نْ أهَْلِهَآ إِن يرُِيدآَ إِصْلََٰ نْ أهَْلِهۦِ وَحَكَمًا م ِ  ٱللَّهُ حَكَمًا م ِ

 بيَْنهَُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبيِرًا

Terjemahnya: 

 “Dan jika kamu kuatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

 kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru 
 damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud 
 mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri 
 itu. Sungguh, Allah  Maha Mengetahuai, Maha teliti.98 

                                                           
 98Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.109. 

(٩٠:٤) 
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 Betapa pentingnya peran atau partisipasi keluarga pasangan suami-istri 

sebagai juru damai  guna mencari solusi (perbaikan) keduanya, di dalam terdapat 

pertolongan atau bimbingan dan kemudahan dari Allah swt. yang mengantarkan 

seorang hamba langsung  mendapatkan pemahaman arti dari suatu hakikat 

kebaikan.  

 Pandangan Juhar, Apabila terjadi perselisihan dan cekcok (sighat) antara 

suami dan istri, menyampaikan dalam Islam memberikan jalan keluar agar 

masing-masing suami-istri menyiapkan juru pendamai (hakam) dari kalangan 

keluarga untuk menyelesaikan komplik dan persengketaan dalam rumah tangga 

suami-istri.99 

 Makna yang menyatakan;”Aku dan keluargaku saling bekerjasama”, yakni 

bekerja  dengan melibatkan hati dan fikiran, menyatukan perpektif dan konsep  

sehingga melahirkan sikap seperjuangan dan simbol-simbol  menyatuan   secara 

pribadi sehingga tercipta selalu rasa aman serta memperoleh dukungan antara aku 

dan keluargaku.100 

Keluarga tidak akan lepas dari keinginan tahu akan persoalan terutama 

kedua orangtua termasuk keluarga terdekat apabila masih hidup keinginan melihat 

anak-anaknya berkeluarga dengan  kebahagiaan. Keadaan mana telah melekat 

suatu keeratan secara moril dapat diperhatikan ketika persiapan pernikahan 

melibatkan seluruh anggota keluarga dua belah pihak bagian dari budaya  

                                                           
99Juhar, “Komplik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perundang-

Undangan”, sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan solusinya-menurut-
islam-dan-peraturan-perundang-undangan (2 September 2019). 

100Florianus Marung,“Keluargaku Adalah Keluarga Yang Harmonis, Kemenag NTT, 

(Refleksi Atas Peran Kehidupan Keluarga), http://ntt.kemenag.go.id/opini/615/keluargaku-adalah-
keluarga-yang-harmonis-refle ksi- atas-peran-kehidupan-keluarga (28/06/2019). 
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perkenalan/silaturahmi (ta’aruf), yakni awal diperkenalkan calon mertua, 

saudara/saudari calon istri, bila perlu dengan keluarga terdekatnya pula, dan 

lainnya.  

Keluarga senantiasa tidak terpisahkan dalam menyikapi persoalan  perilaku 

organisasi kecil dalam keluarga dikenal komplik tertutup dalam keluarga. Dalam 

perkenalan tersebut mendapatkan kesan pada kedua keluarga yang setaraf antara  

orangtua dan anak agar tetap terjalin dengan baik, maka tertanam suatu prinsip 

kedua belah pihak saling mrenyusaikan.101 

Prinsip-prinsip tertanan dalam keluarga pasangan suami-istri tersebut  

menjadi tradisi/kebiasaan  yakni  yang tidak menghendaki mementingkan diri 

sendiri, atau bersifat egois seperti, “Aku urusanku dan kamu urusan kamu, aku 

bukan  diciptakan untuk memenuhi harapanmu, kamu adalah kamu dan aku 

adalah aku, 102 

Kelekatan keluarga kepedulian terhadap suatu penyelesain permasalahan 

keluarga, menurut Ahmad Tholabi Kharlie dipengaruhi oleh terciptanya 

persekutuan-persekutuan hukum atau adat berdasarkan keturunan (geneologis).103 

Menunjukkan asal keturunan keluarga termotivasi saling melindungi dan  menjaga 

kehormatan keturunan.  

Juru damai  berperan keluarga dalam Islam dikenal hakamain bil syqaq , 

mempunyai peran sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata dalam 

                                                           
101Muflihun Hasan dan Maftuh Ahnan, Menyelami Dinamika Rumah Tangga Dengan Al-

Qur’an, (Cet.I; Surabaya: Putra Pelajar, 2003), h.49-50. 
102Florianus Marung,“Keluargaku Adalah Keluarga Yang Harmonis, Kemenag NTT, 

(Refleksi Atas Peran Kehidupan Keluarga), http://ntt.kemenag.go.id/opini/615/keluargaku-adalah-
keluarga-yang-harmonis-refle ksi- atas-peran-kehidupan-keluarga (28/06/2019). 

103Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Cet.I; Jakarta Timur: Sinar 
Grafika, 2013), h.117 



78 
 

 
 

perkara  syiqaq berasal seorang dari keluarga suami dan seorang lain berasal dari 

pihak istri yang ditetapkan oleh pengadilan dalam memberi masukan atau usulan 

kepada hakim, untuk ikut menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi, tanpa 

diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang bersalah kedua pasangan 

suami-istri. 

Praktek hakamain dapat dilakukan di hadapan persidangan diminta oleh 

majelis hakim dalam perkara persilisihan pasangan suami-istri   dengan peran 

sebagai penengah  upaya mendamaikan di luar pengadilan dengan cara 

melakukan; 

a. Konsultasi 

 Keberadaan  konsultasi  tersebut  secara  alami  dipraktikkan  secara  tidak 

 langsung di masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari, tercipta saling ingat-

mengingatkan dan nasihat-menasihati. Kata “konsultasi” dalam arti bahasa adalah  

pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan  (nasihat, saran, dan sebagai 

nya) yang sebaik-baiknya. Berkonsultasi merupakan implementasi usaha dalam  

bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu atau  

meminta suatu nasihat. Pelaksana konsultasi disebut konsuler (pembimbingan), 

secara profesional disebut konsultan adalah keahlian dalam menyediakan jasa 

penasihatan secara umum (consultacy service).  

  Adapun disebut konsultan hukum adalah orang atau pihak yang memberi 

nasihat (advis) tertentu di bidang hukum sebagai pelaksana tugas di luar 

pengadilan ((non-litigasi) dan di depan persidangan pengadilan (litigasi), biasanya 

advokat  berfungsi sebagai konsultan hukum di luar pengadilan dan dalam 
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pengadilan dapat disebut konsuling pada peran kuasa mewakili 

keperdataan/administratif dan penasihat hukum kuasa pendampingan perkara 

pidana, dapat diketahui dari surat kuasa yang diberikan. 

  Dalam implementasi usaha (ikhtiar) kata lain praktik, disebut pemberian 

layanan konsultasi, petunjuk dari Elfi Mu’awanah, bahwa dimaksud pada  

pemberian layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan 

hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup 

profesional dari orang yang meminta konsultasi.104   

 Pemberian layanan konsultasi  dapat dilakukan, apabila terdapat tiga unsur 

yakni, klien dari pasangan suami-istri sebagai pihak yang minta konsultasi, dan 

yang memberi konsultasi, terlibat dalam hubungan perikatan atau kepentingan 

dalam pemecahan suatu konflik keluarga, dilakukan dalam suatu situasi yang 

memungkinkan mendapatkan share konektif (komunikasi hati ke hati) mendapat 

kan jalan keluar. 

  Seorang  konseling dianggap  sebagai  profesi  penolong  (helping 

profession) adalah dilandasi oleh  peran dan fungsi sebagai konselor di 

masyarakat dewasa ini. Profesi penolong adalah profesi yang memiliki anggota 

yang  dilatih khusus dan memiliki lisensi atau bersertifikat untuk sebuah layanan 

unik yang saat ini  dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia profesional  

ditawarkan.105   

                                                           
 104Elfi Mu’awanah dkk,, Bimbingan Konseling Islam (Jakarta: Bumi  Aksara. 2009), h. 
70. 

 105Rober L Gibson, dan Marianne H Mitchell, Bimbingan dan Konseling. (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011), h. 43. 
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  Pelaksanaan konseling berlisensi dilakukan oleh penyelenggara 

pemerintahan yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam programnya 

pembinaan Ketahanan Keluarga Nasional termasuk Kementerian Agama berkaitan 

sebagai Penasihatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah dalam program Pusaka 

Sakinah di  Kantor Urusan Agama di kecamatan, pendukungnya termasuk 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Repbulik Indonesia 

dalam pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 

  Proses konsultasi dimaksud oleh Comier & Hackney  tahun 1987, berjudul 

buku “The Profesional Counselor, digambarkan sebuah “proses”. yang dikutip 

dari “Modul  Materi  Pelatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan dan Keluarga  

Sakinah” ditulis oleh  Ditjen Bimas  Kementerian Agama Republik Indonesia, 

bahwa dalam proses konsultasi meliputi mendahului perkenalan diri dan 

membangun hubungan (conekting), menentukan dan mendefinisikan suatu 

permasalahan yang sedang terjadi, menentukan tujuan yang akan dicapai, 

membuat program mengenai sasaran ditempuh, dan melanjutkan pada 

konsultasi.106 

  Proses konsultasi membutuhkan kesabaran dan kehatian-hatian dalam 

memberikan pengertian atau pengetahuan  tentang makna suatu perdamaian, 

telaah diperlukan kondisi mana konsultasi itu harus fleksibel dan berkembang. 

Harus berwawasan luas membangun paradigma filosifis dan pendekatan lain  serta 

memahami tentang kehidupan realitas/kenyataan kehidupan dan memberi 

perbandingan contoh fakta-fakta antara kebahagiaan dan dampak dari suatu 

                                                           
106Depertemen Agama RI, Modul  Materi  Palatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan 

dan Keluarga  Sakinah. (Jakarta: Dirjen Bimas (Binsyar), 2007), h. 23-28.   
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kegagalan mempertahankan keluarga, sehingga dengan cepat dapat memberi efek 

atau reaksi menyimpulkan diri pilihan. 

  Sikap pribadi dan integritas seorang penasihat merupakan hal penting, 

meliputi; terpercaya tidak punya riwayat masalah diri, memiliki kepekaan dalam 

menangkap masalah memiliki pemikiran terbuka, obyektif, memiliki 

kompentensi, dapat dipercaya dan bertanggungjawab, miliki daya tarik pribadi.107 

  Menempatkan diri  yang baik dan terpuji, mampu mengendalikan dan 

menempatkan  diri dalam kondisi atau situasi apapun  ketika memberikan advis 

pada klien dan jangan terkesan menggurui, kreatif dan produktif memberi 

pandangan realistik dan mudah dipahami, namun terlebih dahulu cara penampilan 

dan berpakaian yang rapi menentukan kepercayaan.    

  Etikanya menjaga kerahasiaan klien,  memberikan informasi tentang 

keahlian konselor, menghormati dan melindungi kesejahteraan klien, tetap 

memerhatikan kesejahteraan klien apabila konseling akan dipindahkan atau 

diakhiri.108  Apapun juga setelah mendengar segala informasi permasalahan oleh 

suami atau istri tidak terlepas dengan memerhatikan menjaga kerahasiaannya  

(aib) kapanpun dan kondisi manapun jeda yang cukup lama. Pemberian konsultasi 

lebih kepada privasi dan tidak terbuka secara umum pula. Konsuler harus  

menempatkan moral penilaian positif  dan berjiwa besar  dari hasil advis tersebut 

dapat terlindungi dan mendapatkan perubahan. 

                                                           
107Depertemen Agama RI, Modul  Materi  Palatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan 

dan Keluarga  Sakinah., h. 30-36.   
 108Depertemen Agama RI, Modul  Materi  Palatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan 
dan Keluarga  Sakinah., h. 37-40.    
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  Konsultasi yang baik dan efektif , meliputi; menunjukkan empati pada 

klien, menunjukkan ketulusan dalam menghadapi klien pada masalahnya, 

menunjukkan penghormatan secara baik (positif)  terhadap klien pada 

masalahnya.109 Ikut merasakan yang disampaikan klien bagian dari perhatian, 

memberikan kesempatan menyelesaikan pembicaraanya dan rileks, serta situasi 

yang aman dan nyaman terpenting dalam keterbukaan menyampaikan dan 

mendapatkan infomasi dari suatu permasalahan. 

  Keterampilan konsuler  menggunakan bahasa non-verbal yang efektif 

melibatkan penggunaan kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, jarak dan 

keterampilan menggunakan bahasa verbal menunjukkan empati, tulus, dan 

menghargai klien. Keterampilan mengobservasi perasaan sendiri dan dampaknya 

pada tingkah lakunya. Keterampilan  untuk menyadari pikiran, pendapat, dan 

perasaan diri sendiri.110  

  Menentukan actifity body in action berhadapan dengan klien harus 

menempatkan pola santun dan alami tidak dibuat-buat atau over,  berdampak 

mendapatkan penilaian buruk atau kecurigaan. Menentukan sikap atau perilaku 

pelayanan prima tidak memandang klien usia muda atau tua, harus diapresiasi 

ketulusan dan kejujuran dalam menyampaikan perasaan, menyambutnya dengan 

lembut dan ikut merasakan apa yang dialami, terjadi connecting dengan klien 

dengan menempatkan disesuaikan dengan perubahan sikap dan perilaku klien, dan 

jangan biarkan lama segera dinetralkan dengan memberi solusi yang dinamis.  

                                                           
 109Depertemen Agama RI, Modul  Materi  Palatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan 
dan Keluarga  Sakinah., h. 41-45.     
 110Depertemen Agama RI, Modul  Materi  Palatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan 
dan Keluarga  Sakinah., h. 46-51.    
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  Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberian konsultasi adalah karena  

perbedaan budaya., keterbatasan keterampilan melakukan konseling, pertentangan 

antara konselor dan klien, menghadapi klien berlebihan (meledak-meledak); 

marah, sangat sedih, dan cemas.111  

  Karateristik  personaly plus atau watak dasar manusia  terdiri dari sanguinis, 

melankolis, koleris, dan plegmatis yang masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekurangan yang ditemukan oleh Hippocrates sekitar empat ratus tahun 

dipopulerkan oleh Forence Littauer112 adalah cara cerdas memahami klien dalam 

kedaaan atau kondisi apapun  dapat dengan mudah menghadapi, paham 

mengkondisikan (situasism). 

b. Mediasi  

  Mediasi merupakan suatu prosedur menggerakkan penengahan di mana 

seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi para 

pihak/pasangan suami istri , sehingga pandangan mereka yang berbeda atas 

sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin diupayakan damai, tetapi 

tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian  yakni tetap berada di tangan 

para pihak sendiri.113 

  Biasanya dalam hati kecil, pasangan suami-istri tidak sejauh mana suatu 

perselisihan dapat berujung perceraian, terkadang hanya karena persoalan kecil  

saja dibesar-besarkan atau  terlahir persoalan pihak ketiga yang tidak ada 

                                                           
 111Depertemen Agama RI, Modul  Materi  Palatihan  Korps  Penasihatan Perkawinan 
dan Keluarga  Sakinah., h. 52-58.     
 112Wildan Ashori, “Personality Plus:Belajar Mengenal 4 Tife Kepribadian Manusia”, 

wildanasrori,http://wildanasrori.com/personality-plus-belajar-mengenal-4-tipe-kepribadiaan-manu 
sia/ (09/06/2021).  
 113John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek Elips, 1997). h. 42. 
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hubungan persoalan dengan keluarga seakan-akan diikutsertakan, atau  terjadi 

persoalan yang dianggap serius namun dalam fikiran dan perasaan masih ada 

harapan akur/baik kembali, maka dengan pasangan suami dan istri dapat ditempuh 

cara mediasi dengan memilih penengah.  Arahan penengah akan  menuntun kedua  

ke arah mana keduanya bisa terjadi perdamaian. 

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

berarti berada di tengah. Secara terminologi menunjukkan peran yang ditampilkan 

kepada pihak ketiga selaku  mediator dalam menjalankan tugas menengahi  

menyelesaikan persilisihan para pihak., disebut juga “berada di tengah” atau 

disebut juga mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak,   

mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.114 

  Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi di luar 

pengadilan dapat memberikan beberapa manfaat penyelesain sebagai alternatif, 

yaitu diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah 

dibandingkan membawa perselisihan tersebut kepengadilan,  memfokuskan para 

pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak 

hukumnya,  memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung 

dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka, memberi para 

pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya, 

memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian 

yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang 

                                                           
 114Syahrizal Abbas,  Mediasi Dalam Perspektif HukumSyariah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional (Jakarta :Prenadamedia Group, 2011),  h. 2. 
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memutuskannya, mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh 

hakim di pengadilan.  

    Mediasi  harus prosesnya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang 

ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak/suami-

istri dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.115 Mediasi 

yang ditempuh  dengan rela atau ikhlash mengikuti proses dengan jaminan potensi 

perolehan hasil.     

  Prosedur penyelesaian perselisihan atau sengketa mediasi di luar 

pengadilan,  pihak I dan pihak II bersengketa; penyelesaian tanpa menggunakan 

mediator;  dapat dibuat kesepakatan bersama; mencapai kesepakatan didaftarkan 

di pengadilan untuk  Akte Van Dading di mana mempunyai kekuatan kesepakatan 

tersebut adalah mengikat.116 

 Dalam fikih,  ketentuan  mendasari  diperlukannya  mediasi terdapat dalam 

 QS./49: 10. 

ىَأصَْلِحُوا۟ بَيْنَ أخََوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّهَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ   
  

Terjemahnya:  

 “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
 damaikanlah  antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
 kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.117 
 

                                                           
 115Achmad Ali dan Wiwie Heryani,  Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap 
 Pengadilan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 2. 

 116Frans Hendra Winarta, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia dan Internasional, edisi II, h.21. 
 117Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.745. 

( ٤٥ : ٢٣ ) 
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 Untuk itulah upaya penengah para pihak yang netral/penengah secara 

leluasa dan aktif memberi solusi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip 

dalam mediasi yakni prinsip menjaga kerahasiaan (confidentiality), yakni  

pertemuan yang diselenggarakan  oleh mediator dan suami-istri yang berselisih 

tidak boleh diketahui atau disiarkan oleh publik  atau pers oleh masing-masing 

pihak,  prinsip suka rela (volunteer) yakni  beretikad baik dan patut memberi 

ruang untuk upaya perdamaian,  prinsip pemberdayaan (empowerment) yaitu  

bahwa pihak suami-istri mampu melakukan menegosiasikan  masalah mereka 

sendiri yang mereka inginkan.118    

c. Negosiasi 

  Terkadang dalam pasangan suami-istri, baik dari suami atau istri 

bermaksud ingin  berdamai (islah), namun salah satu diantaranya masih 

membatasi diri atau berat  yang akan disepakati, biasanya diiringi dengan 

ketentuan syarat. Dengan mengutus penengah melakukan negosiasi kepada pihak 

istri atau pihak suami dengan cara berkunjung atau mendatangi salah satu pihak, 

lalu menyampaikan maksud tersebut dengan  membicarakan atau mendengarkan 

mencapai  hasi akhir proses yang  disepakati. 

  Hasil akhir proses maksudnya  dituangkan hasil kesepakatan tersebut 

sebaiknya  dibuat suatu pernyataan  dalam bentuk tertulis apabila menunda 

pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan perubahan persepsi para pihak 

yang terlibat, yang dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam 

negosiasi. 

                                                           
 118N. Saputra, “Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Gugatan”, unair.ac.id, https://reposi 
toryuy.unair.ac.id. h. 9.  
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  Negosiasi berasal dari bahasa latin “neg” berarti tidak dan “ atium” yang 

berarti berhenti, mengandung arti bahwa  tiada berhenti seseorang melakukan 

proses berlangsung sampai tujuan didapat, pelaksanaan negosiasi pada dasarnya 

adalah konsumtif  kehidupan rumah tangga sehari-hari dalam bentuk sederhana 

mengedepankan proses tawar-nemawar atau usaha untuk sampai mencapai 

kesepakatan suami-istri melalui proses interaktif atau komunikasi dinamis dengan 

tujuan untuk mendapatkan penyelsaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang 

sedang berlangsung. 

  Dalam fikih, konsep negosiasi dapat dibenarkan kaitan dengan suatu 

perbuatan yang dapat dinego pencapain islah adalah perbuatan yang halal bukan 

sumber di larang baik bersifat permanen maupun bersifat sementara. Negosiasi 

juga dalam Islam disebut al-Sulh (meredam pertikaian) dengan pencapaian islah 

di luar pengadilan.    

  Contoh Peran hakamain dapat dilihat pada produk 

pengadilan/yuresprudensi pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tahun 2015-2021, dalam praktik peradilan dianggap tidak 

berhasil (tidak efektif),  diantaranya; 

a.  Putusan PA Giri Menang Nomor 167/Pdt.G/2015/PA.GM, Tanggal 10 Juni 

2015, bahwa hakamain dari pihak keluarga penggugat dan tergugat  telah 

melaporkan secara lisan kepada majelis hakim bahwa penggugat tetap ingin 

bercerai dengan tergugat, sebelumnya hakamain berupaya dua kali ke ruimah 

penggugat untuk upaya mendamaikan namun  tidak berhasil. 
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b. Putusan PA Garut Nomor 534/Pdt.G/2016/PA.Grt., Tanggal 13 April 

2016.Bahwa hakamain para pihak suami-istri dating menghadap dipersidangan 

dalam melaporkan hasiilnya upaya perdamaian tidak berhasil. 

c. Putusan PA Samarinda Nomor 085/Pdt.G/2016/PA.Smd, tanggal 29 Agustus 

2016,Bahwa hakamain para pihak keluarga suami-istri  berdasarkan surat 

laporannya tanggal 11 Agustus 2016 telah melaksanakan tugas secara 

maksimal akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya. 

d. Putusan  MS Sabang Nomor 18/Pdt.G/2017MS.Sab, Tanggal 31 Mei 2017, 

bahwa hakamain dari pihak penggugat adalah ibu kandungnya mewakili 

hakamnya (ayah kandung) dan hakamain dari tergugat dari keluarganya, upaya 

perdamain telah berlangsung di rumah penggugat namun tidak berhasil. 

e. Putusan PA Garut Nomor 2473/Pdt.G/2018/PA.Grt., Tanggal 15 Oktober 2018, 

bahwa ke dua hakamain  penggugat yakni ibu kandung penggugat dan saudara 

sepupu penggugat dan keluarga yang dituakan Tergugat, diminta untuk 

mendamaikan penggugat dan tergugat namuntidak berhasil berdasarkan 

laporan disampaikan majelis hakim pada tanggal 17 Perruari 2011. 

f. Putusan PA Bandung Nomor 3628/Pdt.G/2019PA.Badg., Tanggal 2019, bahwa 

hakamain para pihak penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan 

penggugat dan tergugat di luar pengadilan selama penundaan sidang, dalam 

laporannya secara lisan dalam siding tanggal 20 November 2019 menyatakan 

upaya perdamaian tidak berhasil karena penggugat  tepat berkeinganan 

bercerai. 

2. Tokoh Masyarakat 
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 Dalam hukum dikenal dengan sebutan zaakwaarneming119 adalah perbuatan 

hukum pengurusan kepentingan pihak-pihak/persilisihan terhadap  pasangan 

suami-istri, maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

mengaturnya, tidak melaksanakan  kuasa  diberikan berakibat melakukan 

perbuatan melawan hukum, sehingga akan berdampak hukum pada penerima 

kuasa. 

   Pandangan Paul Latimer,  mengatakan; “considetartion is something be 

given in return, consideration can be as counter promise, price, or action”120 

artinya  Pemberian pertimbangan adalah mendapatkan imbalan, pertimbangan 

dapat berupa janji balasan, atau tindakan. Penengah eksistensial dalam sistem 

pengendalian sosial dari berbagai permasalahan di masyarakat, dalam pemahaman 

adat tidak memandang suatu yang bersifat privasi atau umum.  

  Dipandang hanya sebagai kepentingan menyeluruh untuk mencegah 

penyimpangan sosial dan piskologism, serta hukum terhadap gejala-gelaja yang 

fenomenial  terhadap dampak dari meningkatnya perceraian pasangan suami-istri    

untuk kualitas generasi lebih baik guna keselarasan, maka tidak ada jalan lain 

dilakukan upaya   pencegahan. 

 A. Suriyaman Mustari menjelaskan dalam pengendalian terhadap 

masyarakat diperlukan usaha preventif  untuk pencegahan sebelum 

penyimpangan, refresif diperlukan untuk memulihkan keadaan, formil untuk 

                                                           
 119Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang, 
Edisi I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.12.  
 120Pau l Latimer, Auastralian Business Law, Sydney (Sydney: Auastralia Limited, 1998),  
271. 
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pengawasan terhadap perilaku negara maupun agama, institusional digunakan 

untuk kontrol pola-pola  pengaruh pribadi  yang baik atau buruk.121  

 Keberadaan penengah di masyarakat  harus kompleksitas dalam memahami 

kedaaan dalam masyarakat harus memahami prilaku komuniti di masyarakat, 

karena dapat memengaruhi potensi keberhasilan menyelesaikan persoalan di 

masyarakat terutama  maraknya perceraian, dapat dikendalikan dengan baik, 

selain dari pada adanya peluang suatu permintaan pelayanan, proaktif pun dapat 

dilakukan dalam rangka pengendalian atau pencegahan  kehendak pasangan 

suami-istri mengajukan perceraian di pengadilan dan atau antisipasi terjadinya 

putusnya perceraian di pengadilan. 

 Penengah  di masyarakat mampu mengelola perbedaan  mulai dari selera 

menata keluarga sampai dengan bersifat karateristik, sumber-sumber konflik yang 

mulai berawal dari sepele sampai pada bersifat kompleks, dan manajemen konflik 

yakni memahami cara pandang atau prinsip penyelesaian masalah dan mengelola 

mengatasi konflik,  yang terjadi pada pasangan suami-istri dengan menyikapi 

dengan bijak. 

 Islam memberi penerangan bahwa pasangan suami-istri menganggap 

perbedaan dalam keluarga itu adalah wajar, maka respon terhadap perbedaan 

tersebut dengan membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog guna 

mendapatkan pemahaman dan dimengerti,  misalnya perbedaan makanan favorit, 

gaya perpakaian, selara dalam menata rumah tangga.  

                                                           
 121A.Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Jini, dan Akan Datang,  Edisi I ,  
h.95-97.  
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  Sumber konflik sering terjadi permasalahan  kebutuhan akan fisik yakni 

kebutuhan sandang, dan papan, finansial secara luas, dan biologis, pada  non fisik 

yakni perhatian, kasih sayang, kejujuran dan keterbukaan hingga kelekatan. Pada 

manajemen konflik diperlukan agar memahami cara mengatasi dengan positif  

terhadap konflik yang dianggap merugikan sehingga perlu dihindari, memandang 

positif  suatu keniscayaan yang lumrah, dan progresif  dipandang dapat diatasi 

dengan dinamisasi  atau dilesterisasi  dalam kehidupan pasangan suami-istri. 

  Penengah harus memegang prinsip sebagai pedoman bahwa dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam keluarga pasangan suami-istri merencanakan 

dan menawarkan situasi sama-sama menang, berusaha untuk memahami terlebih 

dahulu lalu dipahami, dan membangun sinergitas  dengan memberi motivasi atau 

spirit membentuk paradigma pembaharuan. Situasi mana prinsip tersebut dapat 

digunakan lebih dahulu dipahami tipekal manusia. 

  Adapun tipekal manusia dalam menghadapi setiap masalah  berbeda-beda 

dalam responnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Gamulya yakni pemimpin 

suka mengawang-awang, tipe cepat beraksi namun tidak berani menghadapi 

masalah, tipe mengeluh cepat menyerah, tipe pengkritik, dan tipe pemecah 

masalah yang baik122.  

 Terhadap  tipe-tipe yang  disebut oleh Gamulya, ada suka mencetuskan ide, 

tetapi tidak mengambil tindakan, ada yang  berani bertindak namun masih 

mengedepankan kerja keras daripada kerja cerdas, ada yang sulit menyelesaikan 

masalah  mudah cepat menyerah dan tidak sanggup menyelesaikan masalah, ada 

                                                           
 122Kementerian Agama RI., Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon 
Pengantin, h. 178-179. 
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senang sekali dikritik namun menyalahkan orang lain dan tidak berani mengambil 

tanggungjawab menyelesaikan masalah. 

   Demikian pula, ada pula yang mengambil peluang untuk situasi yang jauh 

lebih baik, fokus, tenang, mampu melakukan telaah atas masalah yang dihadapi, 

menyusun rencana dengan baik, melakukan tindakan yang nyata dan berani  

mengambil keputus an  demi menyelesaikan permasalahan, agar tidak berlarut-

larut.   

 Pandangan Armiadi dan Muhamad Al-Fattah bin Abu Bakar memberi 

pemahaman bahwa penengah tersebut sebagai pihak ketiga menangani 

menyelesaikan masalah mengutus kepada juru damai (hakam), hakam sendiri 

adalah disebut pemimpin menengahi permasalahan, sebagaimana mengutip  dua 

sumber ayat dalam al-Qur’an  yaitu Surah al-Nisa ayat 114, serta hadis Rasulullah 

saw.123 

 بيَْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَ 
ٍٍۭ
ح هُمْ إِلََّ مَنْ أمََرَ بِصَدقََةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلََٰ ن نَّجُْوَىَٰ فْعلَْ ن يَ لََّ خَيْرَ ىِذ كَثِيِرٍ م ِ

لَِ  ٱبْتغَِاءَٓ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ىسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا  عَظِيمًاََٰٰ  

 

Terjemahnya: 

 “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 

 pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau 
 berbuat kebajikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia barang 
 siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami 
 akan memberinya pahala yang besar”124   
  
 Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari,  Rasulullah saw. pernah 

bersabda. 

                                                           
 123Armiadi dan Muhamad Al-Fattah bin Abu Bakar, “Peran Ahkam (Juru Damai) Dalam 

Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah di Pulau Penang,Malaysia)”, 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index (2018).h. 41-42. 
 124Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.126  

( ۱۱٠ :
٤) 



93 
 

 
 

بره الرحمن أخحد ثنا عبد العزيز بن عبدالله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن   

أن أمه أم كلثِوم بنت عقبة أخبرته أنها     شهاب أن حميد بن عبد سمعت رسول الله صلذ  

(  سمعت رسول الله صلذ الله عليه وسلم يقول : )الناس ىيمني خيرا أو يقول خيرا    

Artinya:  

 “Abdul Aziz bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim  
 bin Saad menyampaikan kepada kami dari Sholeh, dari Ibnu Shahab, dari  
 Hamid bin Abdurrahman mengabarkan dari Ummu Kultsum binti Uqbah  
 mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Bukanlah  
 pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai)  
 kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”.125   
   Fungsi utama  hakam mendamaikan, dalam tafsir al-Manar, disertasi Agus 

Hanafi, menempatkan hakam sebagai pemberian laporan keputusan dari hasil 

pengamatan untuk bersatu kembali,126 kemudian hakam itu  dapat  hanya 

menetapkan suatu  hasil mengkaji dari permasalahan suami-istri127 Armiadi dan   

Muhamad Al-Fattah bin Abu Bakar dalam jurnalnya menyampaikan bahwa pada   

Mazhab Hanafi  menjelaskan hakam terletak pada kemampuan menelusuri sebab-

sebab terjadinya perselisihan pasangan suami-istri dan sejauhmana usaha untuk 

mendamaikannya, hakam tidak mempunyai kewenangan menentukan  perceraian, 

Mazhab Malik menekankan pada memiliki kuasa menempatkan mana yang 

terbaik; kembali baik atau berpisah selama itu mudharatnya lebih banyak.128 

 Diperlukan pula segala kemampuan landasan kerja yang tepat digunakan 

atau keterampilan non-verbal dan verbal yang menunjukan empati ketulusan dan 

                                                           
 125Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih  
Bukhari, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), h. 375.   
 126Agustin Hanafi, “Konsep Perceraian Dalam Islam”, Disertasi  (Aceh: Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), h. 77. 
 127Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir al-‘Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu 

Katsir,Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706. 
 128Armiadi dan Muhamad Al-Fattah bin Abu Bakar, “Peran Ahkam (Juru Damai) Dalam 
Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah di Pulau Penang,Malaysia)”, 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index (2018). h. 42. 
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nilai penghargaan dari klien secara teknis yang dimiliki, serta mengorganisir diri 

pola manajemen antisipasi konflik. Jumhur Ulama bersepakat diutamakan kedua 

belah pihak keluarga dari pasangan suami-istri yang sedang berselisih, ketika  

tidak  dapat  dijumpai  maka  dibolehkan  selain  dari  mereka.129 Dikedepankan 

lebih dahulu pihak keluarga dari kalangan suami-istri karena telah tercipta 

emosional dari hubungan kekerabatan memudahkan jalan penyelesaian lebih 

cepat.  

   Apabila  tidak dijumpai maka dibolehkan diambil dari luar selain keluarga 

kedua pihak, yakni orang atau pihak lain bukan hubungan keluarga. Dimaksud 

selain keluarga dari pihak keluarga suami- istri atau bukan hubungan keluarga 

adalah partisipatif masyarakat baik bertindak atas nama pribadi atau kelompok 

yang terorganisir atau tidak. 

 Menurut Kaelany HD dalam judul buku, “Islam dan Aspek-Asepek 

Kemasyarakatan”, bahwa  terdapatnya kerjasama dalam  masyarakat  yang 

diinginkan adalah masyarakat yang ideal (mardlatillah) dalam sebutan lain 

baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur, yakni yang diharapkan persatuan umat 

yang berbagai agama, suku, dan bangsa berpegang teguh pada musyawarah 

mufakat demi tegaknya keadilan dalam masyarakat .130 

 Partisipatif masyarakat sebagai penengah/juru damai (hakam) dalam 

menyelesaikan permasalahan/persilisihan terhadap pasangan suami-istri dalam 

bermasyarakat modern saat ini sangat diperlukan,  namun tetap dijaga 

                                                           
 129Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad 
Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, ( Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid), h. 74  
 130Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, Edisi II (Cet.II; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005), h. 2005. 
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privasi/kerahasiaan (aib), nilai-nilai kontemporer masa kini cara penyelesaian 

secara alternatif dikenal dengan sebutan advokasi hukum non-litigasi yakni dapat 

melakukan usaha memberikan bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat lebih 

luas. 

 Sejalan dengan pemahaman  Frans Hendra Winarta, bahwa  penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) bersifat tertutup umum (close door 

session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentatality), proses beracara 

lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini 

menghindari kelambatan yang mengakibatkan prosedural dan administratif 

sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win win solution. Penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian 

Sengketa).131 

 Penengah/juru damai (hakam) aktifitas masyarakatnya harus melakukan 

proses dinamis teragenda dan kompleks, Pandangan Ritu R.Sharma menawarkan 

tiga hal yang perlu diperhatikan yakni mencari akar permasalahan, 

merumuskannya dan ditelaah, dan memilih jalan keluar, Jadi, langkah- langkah 

ini  boleh dipergunakan tidak bersifat linear bisa saja bersamaan dapat 

berjalan.132 

 Penetapan agenda harus dipertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh 

masalah harus selesai secara bersamaan, perlu memilih secara cermat 

permasalahan agar supaya dapat menemukan akar persoalannya,  harus mampu 

                                                           
 131Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia 
dan Internasional, edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 9-10. 
 132Ritu R Sharma, Pengantar Advokasi.(Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia,2004),  h. 18-
20. 
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menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak berulang, 

dicontohkan seperti dokter dalam mediagnosa penyakit, pemberian pengobatan 

tergantung hasil penelitiannya pada pasiennya, harus mampu mengemas pesan 

efektif dan mudah dipahami. 

   Pendapat Hasbi Hasan, selaku Direktur Pembinaan Administrasi Badan 

Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) Tokoh masyarakat, agama, 

dan adat harus mendapatkan perhatian dan diperdayakan dalam upaya menekan 

angka perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selama ini peran 

para tokoh mengatasi masalah ini teramat lemah. Oleh itu, menghimbau kepada 

masyarakat terlebih dahulu mendapatkan  nasihat dari tokoh setempat sebelum 

mengambil sikap untuk bercerai, tujuan agar perceraian dapat dicegah.133 

 Ketokohan di masyarakat dalam menangani perselisihan pasangan suami-

istri, dapat berfungsi sebagai penasihan saja dan tidak dapat  bertindak 

melakukan penilaian sebuah perkawinan pasangan suami-istri, sebagaimana 

dimaksud dalam  39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang berbunyi; “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan setempat berusaha dan tidak berhenti 

mendamaikan kedua belah pihak. 

 Realitasnya, ketika Pendeta Rolas Jakson Tampubolon yang menggugat ke 

Mahkamah Konstitusi Pasal 39 ayat 1 Undang Undang Perkawinan yang 

disebutkan di atas, menurutnya menganggap pasal tersebut menyebabkan orang 

mudah bercerai, seharusnya pengadilan juga melihat peran tokoh agama dalam 

                                                           
133“Berdayakan Tokoh Agama dan Masyarakat”m.republika.co.id, http://www.republi 

ka.co.id/berita/oepy82/  berdayakan-tokoh-agama-dan-masyarakat (8 Oktober 2016). 
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menilai sebuah perkawinan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

seharusnya dimaknai mendapatkan keterangan bimbingan perkawinan tokoh 

agama yang hukum agamanya melarang perceraian, namun perkara tersebut 

tidak dilanjutkan.134 

 Praktek peradilan yang diharapkan peran tokoh masyarakat, termasuk 

tokoh agama dan adat  berperan dalam  mediasi di pengadilan, sebagaimana 

diatur dalam  Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, belum ada data mempengaruhi 

efektivitas. 

C. Semi Litigasi 

   Perselisihan pasangan suami-istri dapat pula diselesaikan dengan 

melakukan  menggunakan jasa penengah yang kemudian dapat melakukan 

penilaian akhir secara tertulis, ditempuh konsiliasi atau  penilaian ahli merupakan  

suatu konsep yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persilisihan suami-

istri agar terhindar dari perceraian. 

 Diketahui bahwa,  konsiliasi atau penilaian ahli pada umumnya dipergunakan 

dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan sebagi alternative untuk 

mendapatkan pencapaian kesepakatan. Namun dapat pula dilakukan pada  

perselisihan pasangan suami-istri untuk mendapatkan penilain hukum secara 

formil dan materiil, misalnya mengharapkan penilaian tertulis suatu atas 

kebenaran atau keadilan pasangan suami-istri mengantar pada suatu perbaikan 

rumah tangga,  serta yang mengikutkan suatu penilaian atas suatu 

                                                           
134Andi Saputra, “Hakim MK Beri Masukan ke Pendeta Rolas Soal Materi Gugatan UU 

Perkawinan, news.detik.com, (12 September 2019). 
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kebendaan/harta, misalnya persilisihan suami-istri disebabkan suami tidak tepat 

(adil) dalam pemberian nafkah yang tepat membangun dalam rumah tangga yang 

sejahtera sehingga berujung pada suatu percekcokan  untuk mencapai kepahaman 

atau kesepakatan. 

1. Konsiliasi 

 Secara etimologi “Konsiliasi” dapat diartikan sebagai usaha 

mempertemukan niat/hasrat para pihak/pasangan suami-istri dengan mencapai 

persetujuan untuk mencegah perceraian.135 Dapat diartikan pula “Konsiliasi” 

adalah proses untuk mencari perdamaian di luar pengadilan atau suatu tindakan 

atau upaya dilakukan untuk mencegah  proses litigasi. 

 Menurut  Burhanuddin Susamto, menyampaikan bahwa kehadiran 

konsiliasi merupakan pihak yang penengah yang netral berfungsi sebagai pihak 

fasilitator untuk melakukan komunikasi para pihak/pasangan suami istri yang 

berselisih sehingga dapat menemukan solusi. Konsiliator hanya berusaha 

mengatur tempat dan waktu pertemuan  untuk mengarahkan pada subyek 

pembicaraan kedua belah pihak, membawa pesan tidak dimungkinkan 

disampaikan langsung (tertulis).136 

 Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga 

(konsiliator),  konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil insiatif 

menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya 

ditawarkan  kepada para pihak yang bersengketa/berselisih. Apabila pihak 

bersengketa/perselisihan pasangan suami-istri tidak mampu merumuskan suatu 

                                                           
135Ebta Setiawan, “Kata Dasar Konsiliasi”, Kkbi.web.id, http://kbbi.ebid/konsiliasi.html. 

136Buhanuddin Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan Konumen dan Sertifikat Halal 
(Malang; UIN-Maliki Press, 2011), h. 45. 
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kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari 

sengketa/perselisihan.  

 Keadaan mana diketahui konsiliator tidak berwenang membuat 

rekomendasi, pelaksanaannya tergantung pada niat dan etikad baik para 

pihak/suami-istri melakukan upaya damai. Pengaruh upaya konsiliasi semi-litigasi  

sebagaimana peroleh data di atas belum dikategorikan dapat mempengaruhi 

efektivitas. 

2. Penilaian Ahli 

  Para pihak bersengketa/perselisihan pasangan suami-istri dapat  memilih 

cara penilaian seorang ahli sebagai penengah  dapat diambil dari bidang akademik 

atau kalangan ulama atau praktisi mempunyai latarbelakang pendidikan atau  

pengalaman keahlian  keperdataan/ hukum keluarga sehingga dapat  berpendapat 

sebagai pencari fakta. 

  Pencari fakta melakukan penelusuran dengan cara tertentu digunakan 

menyelesaikan perselisihan oleh para pihak, menggunakan pilihan  bantuan/jasa  

biasanya dengan tim terdiri dari para ahli dengan jumlah ganjil yang dijalankan 

dengan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta untuk memperjelas  uraian 

persoalan guna dapat  mengakhir suatu sengketa.137 

  Dapat digunakan dalam praktik mediasi peradilan melakukan penilaian 

menurut keahliannya atas persetujuan pasangan suami-istri untuk memberi 

kejelasan atau pertimbangan yang dapat membantu dalam perihal perbedaan 

pendapat dengan penilainnya, sesuai amanah Pasal 26  Peraturan Mahkamah 

                                                           
137Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat Melalui Pendekatan 

Mufakat (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 7. 
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Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Upaya perdamaian menekan angka perceraian cara penilaian ahli mediasi 

pengadilan, belum ada data mempengaruhi efektifitas. 

D. Litigasi    

    1. Upaya Mendamaikan 

 Mediasi dalam proses persidangan di pengadilan merupakan penerapan 

dalam hukum acara perdata wajib dilakukan, dengan menghadirkan kedua belah 

pihak/suami-istri yang berperkara dan  menyiapkan mediator masing-masing, 

apabila tidak  disanggupi maka oleh majelis hakim menunjuk salah satu hakim 

selaku hakim mediator atau seorang mediator yang bersertifikat (lisence). 

  Keseriusan atas upaya mendamaikan para pihak berperkara pada pasangan 

suami-istri, agar terlaksana dengan baik Mahkamah Agung Republik Indonesia 

mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penyempurnaan telah keluarkan Sema 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 

Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/RBq.), lalu Perma Nomor 2 

Tahun 2003, kemudian Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi 

di Pengadilan,  perubahan atas Sema tersebut tiada lain selain perbaikan sstem 

bermediasi.  

 Peraturan-peraturan tentang mediasi di hadapan persidangan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah  suatu ikhtiar  penyempurnaan, agar 

mediasi tersebut berjalan dengan baik, secara subyektifitas mulai dari  pengadilan 

yang menyiapkan fasilitas, mediator, dan para pihak berperkara harus mempunyai 
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etikad baik mengikuti prosesnya. Kendatipun melalui kuasa insedentil maupun 

kuasa hukum masing-masing sebagai pihak  yang berperkara dapat memberi 

ruang atau kesempatan suami-istri beretikad baik dalam upaya perdamaian. 

 Pengadilan  mempunyai  prinsip-prinsip  mediasi  sesuai  dengan  petunjuk 

dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  yakni  

mediasi wajib ditempuh dan ditaati dengan patut, sebelum sengketa diputus, 

otonomi para pihak (pihak lain netral), menunjukkan beretikad baik, efesiensi 

waktu, sertifikat mediator, tugas dan tanggung jawab mediator, tugas menjaga 

kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi (setiap awal tahapan pemeriksaan 

majelis hakim), dan kesepakatan perdamian di luar pengadilan.   

 Kemampuan kecakapan mendengar sebagai alat komunikasi tepat untuk 

dapat memahami segala permasalahan para pihak dan bagian dari suatu apresiasi 

atau penghargaan yang diberikan secara respon pasif dan aktif, misalnya 

menggunakan isyarat non-verbal seperti kontak mata, mengangguk, bersandar 

kedepan, rileks, terfokus, atau melihat tidak tertarik dan kemampuan tehnik 

bertanya sesuatu dengan pencapain sasaran dengan suatu klarifikasi atau informasi 

penunjang lainnya.138 

 Perkara dalam kewenangan pengadilan dalam upaya mendamaikan  bukan 

berarti tidak dapat dilakukan di luar pengadilan, justru peran di luar pengadilan 

dapat melakukan tawar-menawar guna membantu secepatnya penyelesaian 

perselisihan pasangan suami-istri  karena keleluasaan yang tidak mengikat waktu, 

                                                           
 138Muntasir Sukri, “Hakikat Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”,  

mahkamahagung.go.id, https://badilag.makhmahagung.go.id/artikel/hakikat-mediasi-dalam-perka 
ra- perceraian-di-pa-oleh-muntasir-syukri-5-1. h.27. 
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olehnya peran penengah di luar pengadilan dapat membantu usaha mendamaikan 

dengan efesiensi. 

 Peradilan  perdata  dimaksud  peradilan  dalam lingkup keperdataan secara    

umum oleh  Pengadilan Negeri  dan menjadi kompetensi di Pengadilan Agama, 

sesuai dengan ketentuan yang dimuat  dalam Pasal 130 HIR/150 RBg dalam 

perkara tertentu berdasar pada hukum  perdata Islam menurut ketentuan yang 

disyariatkan (khas) segala yang berkaitan penyelesaian sengketa perdata pada  

kalangan orang Islam. 

  Peradilan Agama merupakan  salah satu peradilan yang ada di Indonesia 

yang menyelesaikan sengketa keluarga Islam, terutama penyelesaiaan sengketa 

perceraian persilisihan suami-istri. untuk orang-orang Islam saja yang 

pelaksanaannya dilakukan secara limitative  telah  disesuaikan dengan keadaan 

atau kondisi keberadaannya  di Indonesia yaitu berlaku hukum acara perdata 

umum  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua  Undang-Undang Nomor  7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 

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

tentang Peradilan Agama. 

  Muatan pada pelaksanaan dikondisikan  menurut ketentuan  hukum 

perdata Islam dalam perkara tertentu.  Hanya pada kalangan masyarakat Islam 

saja bagian kompentensi atau kewenangannya, sedangkan proses beracara 

persidangan disesuaikan dengan hukum acara perdata berlaku secara umum, 
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ketentuan tersebut terdapat keseragaman lingkungan peradilan yudikatif dan 

diperlakukan selama tidak bertentangan dengan subtansial dalam hukum Islam.  

  Pandangan H. Supardin, buku berjudul. “Fikhi Peradilan Agama di 

Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), menyampaikan bahwa 

keberadaan Peradilan Agama dan perberlakuan hukum  Islam  di Indonesia 

dengan menganut sebagai sumber hukum nasional adalah bagian politik hukum 

nasional  berkat perjuangan umat Islam.139  

 Keadaan  mana  adanya  pemberlakuan    hukum  Islam  sebagai  sumber 

 hukum Islam   maka tidak semua perkara perdata secara umum  ditangani oleh 

Pengadilan Agama, berarti perkara tertentu  saja untuk kalangan sengketa bagi 

orang/pihak-pihak  beragama Islam, meliputi perkara dalam perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam kategori kelompok perkara  dalam 

kewenangannya. 

 Perkara tertentu dalam hukum perkawinan Islam terdapat 23 sub-

kelompok perkara dalam perkawinan, namun yang dapat dilakukan  ikhtiar 

perdamaian  dalam persidangan adalah  terhadap perkara perceraian suami-istri 

yakni cerai talak dan cerai gugat  yang asalnya tidak dilarang atau diharamkan 

atau kata lain, tidak melanggar ketentuan syarat akad pernikahan telah dijelaskan 

bab sebelumnya secara tegas. 

                                                           
 139H. Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara 
Tertentu), Edisi Revisi  (Cet.VII; Makassar: Alauddin University Press), h.  83. 
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 Adapun implementasi ikhtiar peran hakim menganut asas upaya 

mendamaikan pada  perselisihan atau sengketa suami-istri berujung pada jatuhnya 

palu sidang putusnya perceraian, oleh karenanya   adalah dibutuhkan kesadaran 

kedua belah pihak/pasangan suai-istri menempuh jalan mendahului upaya 

perdamaian.  

 Asas perdamaian terdapat Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal  39 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) dan (2),  serta tertuang dalam Surat al-Hujaraat  

ayat 10. 

 Kesadaran para pihak/pasangan suami-suami yang dimaksud, pandangan 

A. Ridwan Hakim, sebaiknya  antarpihak itu tercapai atas prakarsa para pihak, 

mengingat secara psikologis tentunya dapat dimengerti apabila  setiap pihak  

beretikad baik akan  tetap berusaha mencari penyelesaian sedapat mungkin  

dengan jalan damai140.  

Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak  yang berperkara terbatas 

pada anjuran/tawaran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam 

perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak.141  

                                                           
 140A.Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata dalam Tanya-Jawab (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2005), h.155. 
 141Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah (Cet.I; 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 41.  
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 Hakim dapat menyampaikan nasihatnya diawal setiap tahapan 

persidangan sedang berlangsung, senantiasa dapat tersentuh dan 

mempertimbangkan para pihak dengan memandang perkara tertentu yakni syiqaq 

atau  nusyuz.  Maksud pada pasal yang ditafsirkan menurut Maskur Hidayat, 

hakim mempunyai kewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa itu pada 

waktu permulaan sidang.142  

  Mengantisipasi terjadinya perceraian apabila asalnya pernikahannya   

dengan perdamaian  membatalkan perkawinan apabila ditemukan  tidak 

memenuhi ketentuan akad pernikahan  adalah sumbernya di larang. Apabila 

terjadi perdamian suami-istri, sidangpun berakhir dan majelis hakim membuatkan 

akta damai (certificate of conciliation), selanjutnya memerintahkan para pihak 

dapat memenuhi dan mematuhi isi perdamaian tersebut.143 Perkara yang telah 

didamaikan adalah mengikat kedua pihak dan tidak diajukan kembali ke 

pengadilan kecuali perkara yang berbeda. 

Berikut, beberapa data yang dikumpulkan laman website Mahkmah Agung 

Republik Indonesia berhasil di damaikan hakim/majelis hakim perkara tertentu, 

terhadap pengaruh upaya mediasi oleh mediator pengadilan dan penasihatan oleh  

hakim/majelis hakim setiap tahapan   persidangan  adalah efektif,   antara lain;  

a. Nomor Register: 766/Pdt.G/2020 PA. Bjm, tanggal 15 Juli 2020. Perkara 

gugat cerai berhasil didamaikan hakim mediator di Pengadilan Agama 

Banjarmasin. 

                                                           
 142Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Edisi I, h.31. 
 143Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2000),  h.94.  



106 
 

 
 

b. Nomor Register:  406/Pdt.G/2019/PA Mks.  Perkara cerai talak dengan hakim 

mediator Pengadilan Agama Makassar  berhasil  mendamaikan pihak bersengketa 

dalam perkara cerai gugat.  

c. Nomor Register: 86/Pdt.G/2018/PA. Dum. Hakim mediator berhasil mendamaikan 

perkara cerai talak  pada Pengadilan Agama Dumai. 

d. Nomor Register: 0033/Pdt.G/2017/PA. Dum. Berhasil damai dan perkara dicabut 

pada Pengadilan Agama Dumai. 

e. Nomor Register: 264/Pdt.G/2016/PA. Dum. Perkara cerai gugat berhasil damai pada  

Pengadilan Agama Dumai. 

           Memproses Perkara 

 Perselisihan antara suami dan istri berujung pada perceraian, maka 

pelaksanaannya dilaksanakan dalam lingkup peradilan perdata, pencari keadilan  

yang dibuktikan hirarki pernikahan dengan cara Islam maka  ke Pengadilan 

Agama dan non-Islam ke Pengadilan Negeri, diketahui masing-masing 

mempunyai keunikan tersendiri dalam penyelesaian perkara. 

 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perrkawinan, berbunyi; 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah 
pihak”. 
 

 Proses perkara  perselisihan pasangan suami istri telah didaftarkan 

permohonan/gugatan perceraian, oleh peradilan perdata tunduk kepada 

pelaksanaan hukum perdata formal  yakni Hukum Acara Perdata berlaku pada 

Pengadilan Agama maupun Peradilan Negeri, mulai dari  cara  mengajukan, 

2. 
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tahapan persidangan, dan pelaksanaan daripada suatu putusannya perceraian 

dikabulkan atau tidak dikabulkan. 

 Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim 

(Pengadilan).144Konkritnya pelaksanaan Hukum Acara Perdata mengatur 

peraturan hukum yang menentukan cara menjamin/penegakan pelaksanaan hukum 

perdata materiil. 

 Persilishan pasangan suami-istri dapat memahami proses acara peradilan 

cukup menyita waktu dan biaya. Berkaitan  dengan waktu, mulai dengan 

pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, awal sidang, mediasi, jawab 

menjawab, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum, dan eksekusi. Sedangkan 

biaya-biaya dimaksud  Penggugat dibebankan biaya kepaniteraan, panggilan, dan 

materai, dan lainnya. Tergugatpun dimungkinkan  keluar biaya  berkaitan 

operasional ke pengadilan. 

 Perkara perceraian di pengadilan   berbagai jenis dan bersifat kasuistik, 

pencari keadilan mengharapkan kepada hakim/majelis hakim perkara a qou 

mendapatkan putusan para pihak yang seadil-adilnya. Hakim/majelis hakim  

diberi kewenangan sebagai pejabat negara untuk memutus perkara mengakhiri 

suatu perkara yang ditangani. 

 Persilisihan (cekcok) rumah tangga pasangan suami-istri lebih 

mendominasi  terdaftar dan diputus di Pengadilan Agama maupun Pengadilan 

Negeri, dirilis beberapa sumber data yang telah disampaikan di latarbelakang 

                                                           
144Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh 

Dokumen Litigasi (Cet.III; Jakarta: Prenademedia Group, 2015) h. 2. 
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masalah. Sebagaimana  ketentuan  yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, 

Tangggal 24 Desember 1986 No.3180K/Pdt/1985, yang ditaati oleh hakim dalam 

memutus perkara perselisihan/percekcokan pasangan suami istri yang terus 

menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, berbunyi; 

“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan 

(onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang 
harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar 
terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat 
didamaikan lagi”.145 
 

 Produk pengadilan/yurisprudensi menjadi dasar pertimbangan hakim   

tingkat perceraian semakin meningkat sulit dapat ditekan, karena hanya 

menyimak substansi pokok perkara “cek-cok terus menerus”, maka tidak 

dianggap efektif menakan angka perceraian, keharusan dapat menjadi 

pertimbangan memperhatikan pada agenda pembuktian persidangan pihak-pihak 

berperkara berhubungan dengan dimulainya menguji formalitas Surat Gugatan 

penggugat dan kemudian dalam pokok perkara menentukan ditemukannya 

pembuktian peristiwa perbuatan melawan/zalim. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Vide Yurisprudensi Indonesia Mahkamah Agung RI, 1987, h. 30.  
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BAB IV 

PENGARUH PERDAMAIAN  PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM  

 MENEKAN ANGKA PERCERAIAN  

A.  Pengaruh  Upaya Perdamaian  

 Upaya perdamaian dapat tercipta dengan baik  harus mempunyai pengaruh 

atau  melahirkan karya yang menimbukan efek, berpengaruh pada ketentuan 

hukum keluarga berguna di masyarakat dan  manusia menerapkan hukum tersebut 

dapat dipedomani atau ditaati atau sebaliknya. Hukum dan  manusia saling 

mendukung sehingga terjadi keselarasan dalam implementasi. Apabila 

dihubungan dengan  konteks perdamaian dalam hukum dan manusia sebagai 

pelaksana atau penerap dalam upaya menciptakan budaya perdamaian, maka di 
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kembalikan oleh hukum itu sendiri apakah hukum tersebut mempunyai 

kepentingan proritas perdamaian dan  oleh manusia itu sendiri/pasangan suami-

istri   memaksimalkan usaha (ikhtiar). 

 Pengaruh hukum itu hakikatnya adalah suatu perangkat instrument yang 

ditangan suatu konstitusi  kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku 

warganya dalam kehidupan mereka sehari-hari.146 Hukum itu dibuat untuk dan 

kembali pada rakyatnya dan hukum itu ada dimasyarakatnya tidak terlepas dari 

keduanya untuk mengatur dan taati, serta hukum dipergunakan menyelesaikan 

persoalan di masyarakatnya. 

 Pandangan Soerjono Soekanto mengenai pengaruh dari suatu upaya 

perdamain    ditentukan oleh 5 (lima)   faktor yakni; faktor hukumnya sendiri, 

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun  menerapkan 

hukum. faktor sarana atau fasilitas sebagai pendukung, dan faktor masyarakat,. 

serta faktor kebudayaan.147 

   Setiap permasalahan pasangan suami-istri dalam rumah tangganya  dapat 

diselesaikan dengan seharusnya baik karena didukung oleh hukum kebiasaan di 

masyarakatnya dan tentu terpanggil dan aturan hukum/regulasi mendukung 

perhatian pemerintah penyediaan anggaran yang cukup menghidupkan budaya 

perdamaian di masyarakat. Penegak hukum oleh hakim  dalam melaksanakan 

kewenangannnya hukum memberi ruang menawarkan  terbaik untuk pasangan 

suami-istri  beristri perdamaian. 

                                                           
 146Soetandjo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Edisi II (Cet.II; Yokyakarta: 
Graha Ilmu, 2013), h. 87. 
 147Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.  
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  Berpengaruh pada suatu upaya perdamaian, dalam hukum keluarga Islam 

dipandang perlu dengan cara fikih dapat memberikan  masukan atau petunjuk  

menurut kehendak nash  terhadap ketentuan perundangan-undangan saat ini, dan 

budaya hukum masyarakat, cara tepat menyelesaikan persoalan suami-istri dengan 

syariah.   

 Hukum harus menjadi panglima, sebagai orang Islam harus memandang 

hukum itu adalah sebuah ajaran, dimaksud ajaran hukum yang dikehendaki 

bersumber dari  kehendak Ilahi yakni al-Qur’an dan hadis/as-sunnah, oleh Moh. 

Amin Suma menyampaikan bahwa al-Qur’an  menyebut dirinya hukum (hukm) , 

terdapat 90 julukan ketegasan-Nya,148  

 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Ra’ad/13: 37.  
  

هُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلئَنِِ ٱتَّبعَْتَ أهَْوَآ   لَِ  أنَزَلْنََٰ
وَلِذ ٍ  ءَهُم بعَْدمََا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لََ  مِنَ ٱللَّهِ مِنوَكَذََٰ

  وَلََ وَاقٍ 
Terjemahnya: 

 “Demikianlah Kami telah menurunkannya (al-Qur’an)  sebagai peraturan 

 (yang benar) dalam bahasa arab. Sekiranya enngkau mengikuti keinginan 
 mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Maka tidak ada yang 
 melindungi dan yang menolong engaku dari siksa (Allah)”.149 
 
 Al-Qur’an menegaskan dirinya suatu peraturan yang benar dan sempurna 

dari pada buatan manusia, apalagi yang berhubungan dengan upaya  pempersulit 

perceraian/antispasi putusnya perceraian dalam kekisruhan tertentu yakni perkara 

yang dibolehkan damai, kecuali yang dilarang, oleh al-Qur’an menyampaikan 

menempuh perceraian itu adalah sangat dibenci oleh Allah swt., namun 

dibolehkan setelah dtempuh upaya damai.  

                                                           
 148Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),   
h. 3. 
 149Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.343. 
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 Disebutkan al-Qur’an sebagai  hukum (hukm), dari al-Maraghi 

memaparkan bahwa  al-Qur’an sebagai hukum (hukm) karena dalamnya terdapat 

keterangan mengenai “halal” dan ”haram”, serta dibutuhkan oleh orang-orang 

mukallaf, untuk kebahagiaan dunia-akhirat (sa’adat al-darain).150 

 Bagi orang Islam tinggal di Indonesia, bukan negara Islam, tetap hukum 

Islam menjadi pedomannya sebagai mana ketentuan dalam Hukum Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Perkawinan, sebagai kebutuhan hukum  suami-istri dalam 

membina  ketahanan keluarga untuk  kebahagian dunia dan akhirat, tiada lain 

selain Hukum Islam sebagai pedoman membimbing keluarga menuju yang 

sakinah, mawaddah, dan rahman. 

 Keberadaan Hukun Islam, dalam pembahasan terdapat dua jalur; yakni 

pertama, jalur dasar iman dan taqwa,  Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia yang berbunyi,“Negara menjamin tiap-tiap penduduk  untuk 

memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaaannya itu”, 

kedua, yaitu jalur peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam 

seperti Kompilasi Hukum Islam.151   

 Relevan yang dipaparkan H.Abdul Gani Abdullah, bahwa aturan 

perundang-undangan Peradilan Agama, pokok pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan yang dikeluarjkan oleh Peradilan Agama yaitu; 

alasan filosofis, keadaan mana cara pandang atau berfikir masyarakat Indonesia 

sejak datangnya Islam di Indonesia dipengaruhi  ajaran Islam, karena dalam 

                                                           
 150Ahmad Mushthtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, j.5 (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 
1394 H/1974 M), h.13. 
 151Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet.IV; Jakarta: 
Prenademedia Group, 2018),  h.16. 
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wilayah kekuasaan Indonesia yang menganut, akibatnya sistem hukum Islam 

terransformasi dalam hukun nasional Indonesia, alasan sosialis bahwa ajaran 

keagamaan masyarakat Islam banyak yang menghadapi permasalah hukum, dan 

alasan yuridis yakni memahami kedudukan atau keberadaan hukum Islam dalam 

negara kesatuan Indonesia.152 

 Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari 

uasaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah 

jalan keluar yang baik. Keretaan  dan kemelut rumah tangga bermula dari tidak 

berjalannya aturan yang ditetapkan  Allah bagi kehidupan suami-istri dalam 

bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. 

B. Efektivitas Upaya Perdamain 

Mengupayakan perdamaian atas perselisihan suami-istri menekan angka 

perceraian   adalah sebagai hasil karya manusia, dalam implementasinya sejalan 

dengan perbuatan manusia, berbuat kebaikan atau kebururukan adalah   

subyektifitas ditinjau dari  beberapa model sedangkan perbuatan hukum 

mempunyai model-model pula di masyarakatnya. 

Pandangan Chamliss dan Seidman mernyampaikan dua model yakni 

model masyarakat pertama yang menginginkan pada basis kesepakatan akan nilai-

nilai (volue concensus), model masyarakat ini terkendali/atau sedikit sekali 

mengenal adanya komplik-komplik atau ketegangan di dalamnya mewujudkan 

                                                           
 152Gani Abdullah, “catatan Kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia” 30 September 1993 dan 1 April 1999. 
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landasan kehidupannya,  model masyarakat kedua adalah masyarakat berhadapan 

selalu dengan komplik.153 

Dikuatkan pendapat di atas, oleh Anthoni Allot sebagai dikutip pandangan 

Felik, bahwa efektivitas tersebut dapat dicegah perbuatan-perbuatan yang tidak 

harafkan dapat menghilangkan pilihan kekacauan, efektivitas dalam hukum itu 

harus dirancang untuk diwujudkan, kemungkinan terjadi suatu kegelapan hanya 

kebetulan saja, hukum sanggup menyelasikannya dan mendapatkan suasana baru 

yang berbeda.154 

Model masyarakat yang disampaikan oleh Chamliss dan Seidman 

dikuatkan pernyataan Anthoni Allot dapat diketahui tingkatan pilihan sebagai 

ukuran agar yang diharapkan dapat tercapai yakni  dapat menekan angka 

perceraian, harus memiliki indikator efektivitas terencana dan ketepatan sasaran 

yang direncenakan atau yang diinginkan dicapai. Pendapat Sutrisno Edi tentang 

indikator suatu efektivitas dalam suatu kegiatan adalah memahami suatu 

perencanaan (program), tepat pada sasaran yang dituju, tepat waktu yang dicapai, 

tercapai tujuan yang diharapkan, dan terdapat perubahan nyata.155 

Kehadiran hukum keluarga harus menjadi pedoman  yang kompleks dalam 

menyelesaikan proglmatika permasalahan rumah tangga, termasuk penyelesaian 

perselisihan pasangan suami-istri, hukum dapat berperan memberi ruang  

efektivitas di luar pengadilan dan di hadapan persidangan pengadilan, 

                                                           
 153Soleman B.Teneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: Raja 
Grafika Persada, 1993) , h.49. 

154Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan 
Disertasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.303. 

155Sutrisno edi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 
h. 125. 
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kepercayaan atas hukum memberi efek perubahan. Pandangan  Chambliss dan 

Seidman menyebut: “Hukum itu sebagai pemegang peran dengan manusia, maka 

interaksi antar pemegang peran dengan hukum dapat diurai dengan jelas”.156  

Dilandasi oleh ajaran nomokrasi Islam yakni ajaran   ibadah  sosial  secara 

totalitas hamblumminannas. Ragawi dan jiwa bagian tidak terpisahkan melakukan 

berlomba-lomba dalam kebaikan yang diminta kelak pertanggungjawab diakhirat. 

Dalam bernomokrasi Islam oleh  Tahir Ashary menyebut memiliki prinsip-prinsip 

dalam penererapannya yakni amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, 

pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan peradilan bebas, 

perdamaian, kesejateraan, dan ketaatan rakyat.157 

Islam ajaran ketaatan yang sempurna, kembali kepada manusianya 

membiarkan kemudharatan berkembang di sekitar kita/pembiaran terus meningkat 

perceraian atau bermasalah segera mencari solusi menekan angka perceraian tidak 

mencederai kehendak nash dan ketentuan hukum yang berlaku, hakikatnya setiap 

dilahirkan berefektifitas hanya semata implementasi dari ibadah. 

  Islam menganjurkan melakukan terimplementasi pada segala perbuatan 

yang tepuji berpegang kepada al-ta’wazun (sikap perimbangan), al-ta’awwun 

(konsiladasi sosial), al-tawassuth (sikap mensederhanakan setiap menangani 

permasalahan), dan memandang Islam sebagai agama  memberikan perdamaian  

                                                           
156Stjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), h. 119. 

 157Nurul Qamar, Negara Hukum atau Negara Undang-Undang  (Cet.I; Makassar: Pustaka 
Refleksi, 2010). h. 19-20. 
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dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dengan humanis (rahmah 

li’alamin).158 

 Ajaran Islam adalah pedoman syar’i ada yang diberikan kehendak itu 

manusia yang mengaturnya (sunni) dan kehendak itu hanya kuasa Allah swt. 

(qathi) yang wajib ditaati, sehingga jelas batas-batas manusia melakukan ijtihad, 

kata lain, hukum boleh dilahirkan manusia sepanjang tidak bertentangan dengan 

batas-batas yang diberikan oleh Allah swt. 

 Konsep efektifitas Islam mempunyai prinsip-prinsip harus dipegang, oleh 

Zainal Abidin Ahmad,  mengutip buku Abdul Qadir Aulah berjudul “Al-Islam 

audha”una al_qanuniyah” menyatakan dua belas prinsip yakni; kebesamaan yang 

merata, berkeadilan ditegakkan, kemerdekaan  spiritual dan materil, persaudaraan 

yang mendalam, persatuan yang kuat, saling membantu dan membela yang 

dikenal gangguan, memelihara kesopanan dan kehormatan, menunjukkan akhlak 

yang mulia dan utama, saling mengasihi, dan memegang prinsip musyawarah.159  

 Efektitas dalam realitasnya di masyarakat adalah manusia berbudaya, 

sebagaimana disampaikan oleh Hamka bahwa setiap muslim membentuk akan 

budinya akan terdorong melakukan perbuatan amal saleh atau sebaliknya  karena   

didasari pada ketauhidan yang dimiliki, gerak gerik hidupnya dikembalikan 

ikhtiarnya dan segala kreatifitasnya selalu berpusat kepada Allah swt. 

 Sadar atau tidak sadar, lahir dari nalurinya atau dari kesadaran akal, 

keberadaan manusia di dunia sebagai makhluk yang diciptakan-Nya sebagai 

                                                           
 158Muhaimin, dkk, Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan, Edisi I (Cet. V; 
Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 350. 
 159Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad Saw. Konstitusi Negera Tertulis 
Pertama Kali di Dunia (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 29-30.   



117 
 

 
 

pembeda dengan makhluk ciptaan lainnya,  Perwujudan diharapkan dalam Islam 

untuk  menekan angka perceraian  adalah menjaga keutuhan keluarga, mempunyai 

tanggungjawab diawali dari  suami-istri tertuang dalam Surah al-Baqarah Ayat 38, 

187, dan 215, Surah ali>-Imra>n Ayat 92, Surah al-Ru>m Ayat 21,  Surah Ath. 

Tala>q Ayat 7, Surah al-Nis>a Ayat 34, Surah al-Isra> 23-24, Surah Luqma>n 

Ayat 14-15, Surah  al-Ankabu>t Ayat 8,    lalu anggota keluarga Surah at-Taubah 

Ayat 24, dan terakhir kaum kerabat Surah Ali Imra>n Ayat 103, Surah al-

Hujura>t Ayat 10, Surah al-Hujura>t Ayat 12.160 

Aktifitas dari suatu efektivitas yang berhasil   merupakan  konsep awalnya 

adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, sebagaimana Allah berfirman 

dalam QS. al-Maidah/5: 2: 

نِ ۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ  ثمِْ وَٱلْعدُْوََٰ   وَلََ تعَاَوَنوُا۟ عَلَذ ٱلِْْ
Terjemahnya: 

 “ …Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
 takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
 Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya”.161  
 
 Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.: 
 
 

ىِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ىِي عَوْنِ أخَِيهِ  وَاللهُ   
Artinya: 
 “Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu membantu 

 saudaranya.162 
 
   Suatu kebaikan dengan menolong tidak dapat dinilai angka, namun Allah 

swt akan mengembalikan dengan memberikan pertolongan dan melapangkan 

                                                           
 160Ahmad Shlaby,  Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam  ( Cet.I; Hamzah, 2001) , h. 
98- 119. 
 161Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.343.  
 162H.R Muslim No. 4867 dikutif dari  tulisan Abdul Abbas Muhammad Ihsan, https:/ 
/asysyariah.com/ bantuan-kepedulian-dengan-keikhlasan/(25/04/2021). 

(١:٩) 
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rezeki, sehingga selalu sabar dan berbuat ikhlas maka berlaku sunatullah semua 

upaya yang diusahakan dapat terlaksana. Penengah hanya berusaha semaksimal 

mungkin untuk berusaha memperbaiki dan menyampaian advis sesuai kehendak 

nash.          

Maka, dipandang perlu mengetahui efektifitas upaya perdamaian pasangan 

suami istri  terlibatnya penengah (juru damai) dalam menekan angka perceraian, 

terdiri dari 3 kategori; 

1. Kategori efektif, yakni dengan  adanya  niat dan kehendak/etikad baik  

pasangan suami berdamai telah tepat  hakim/majelis hakim  melakukan upaya 

mendamaikan pasangan suami-istri dilaksanakan mediator yang siapkan oleh 

pengadilan dan setiap tahapan persidangan dan dalam masa pandemi. 

2. Kategori kurang efektif,  perkara yang sedang ditangani oleh hakim  dengan 

memudahkan putusan perceraian dengan  pertimbangan “cekcok terus 

menerus yang tidak dimungkinkan didamaikan lagi”, olehnya itu, 

memperhatikan lebih dahulu  formalitas surat gugatan penggugat dan  fakta-

fakta kebenaran  peristiwa (fact finding) timbulnya perbuatan melawan 

hukum/zalim. 

3. Tidak efektif, yakni  penengah keluarga  sebagai hakamain di Pengadilan 

Agama karena tidak berhasil melakukan upaya perdamaian dan tokoh 

masyarakat hanya dapat difungsikan sebagai penasihatan/konsuling di luar 

pengadilan dan tidak dapat  melakukan ikhtiar/usaha advokasi hukum 

penyelesaian perselisihan pasangan suami-istri karena bertentangan dengan 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan, berbunyi; “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak  

berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 Peningkatnya perceraian suami-istri beberapa negara dan di Indonesia  di 

tahun 2015-2020 dan sebab-sebab yang kompleks yang mempengaruhinya, dapat 

dilakukan implementasi usaha (ikhtiar) melakukan  perdamaian (ishlah/dading) 

untuk menekan atau menurunkan angka perceraian, berikut ini dalam kesimpulan 

dan implikasinya. 

A.  Kesimpulan 
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1. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam mendamaikan pasangan suami-istri  

agar dapat terhindar dari perceraian yakni;   prinsip kekeluargaan, prinsip 

musyawarah, prinsip kemufakatan, prinsip adil, prinsip realistik dan 

berbasis bukti, prinsip sistematik, prinsip taktis, prinsip strategis, dan 

prinsip berani.   

2.  Mekanisme dalam proses perdamaian pada pasangan suami-istri agar 

terhindar dari perceraian adalah meliputi;   

a. Non-litigasi dengan melibatkan keluarga diluar pengadilan dan di 

hadapan persidangan sebagai hakamain pada  pengadilan Agama dan 

keluarga sebagai konsuling/penasihatan di luar pengadilan,  

b. Semi-litigasi adalah  usaha melibatkan konsiliasi dan penilaian ahli  di 

luar pengadilan cara menghadirkan kedua belah pihak pihak/pasangan 

suami-istri guna mengakhiri perselisihan dengan penilaian tertulis. 

c. Litigasi, hakim/majelis hakim menjalankan fungsinya upaya 

mendamaikan pasangan suami-istri yang berperkara di pengadilan dan 

memperhatikan formalitas surat gugatan dan substansi dalam pokok 

perkara para pihak dimungkinkan tidak terpenuhi  dapat dicabut atau 

dikabulkan penggugat dalam putusan. 

3. Pengaruh upaya perdamaian pasangan suami-istri dalam menekan angka 

perceraian ditinjau dari suatu efektifitasnya yakni; 

a.  efektif upaya perdamaian dilakukan apabila pasangan suami-istri 

mempunyai niat dan etikad baik  perbaikan rumah tangga 

menggunakan jasa penengah mediator yang siapkan oleh pengadilan 

120 
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dan mendapatkan penasihatan hakim/majelis hakim setiap tahapan 

persidangan.   

b. Kurang efektif,  yakni hakim/majelis hakim mudah memutuskan 

perkara perceraian dengan pertimbangan tidak dapat didamaikan, 

seharusnya memperhatikan terpenuhinya formalitas surat gugatan dan 

substansi pokok perkara terdapat perbuatan melawan hukum/zalim 

salah satu pihak.    

c. Tidak efektif, yakni  penengah keluarga sebagai hakamain  di 

pengadilan tidak menghasil dan tokoh masyarakat atau agama hanya 

dapat difungsikan sebagai penasihatan/konsuling di luar pengadilan  

saja. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penerapan Prinsip-prinsip yang digunakan dalam mendamaikan pasangan 

suami-istri  agar dapat terhindar dari perceraian dapat terwujud dengan 

baik apabila  pasangan suami-istri dan penengah mempunyai  kemampuan 

sumber daya  berupa keilmuan/pengatahuan yang cukup dan teguh pada 

pendirian.  

2. Perselisihan pasangan suami-istri dapat terhindar dari perceraian, apabila 

dipahami mengikuti mekanisme dalam proses perdamaian dengan 

keikhlasan, kesabaran dan etikad baik demi perbaikan  membangun 

ketahanan mental keluarga dapat memilih  non-litigasi, semi-litigasi, dan 

atau litigasi  
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3. Dapat diusahankan  (ikhtiar)  menakan angka perceraian dengan baik 

menghadirkan penilaian ahli dalam proses mediasi di pengadilan, alasan 

mempunyai skill/memampuan analisis dan pendekatan untuk mencapai 

suatu efektifitas upaya perdamaian. 
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