
 
 
 
 
 

PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN 

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Maros 

Tahun 2018-2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) 

Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 

 
 
 
 
 

Oleh: 
 
 

Fitrah Ainil Qalbi 

NIM. 10100117119 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 

2021 
 
 
 
 
 

i



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  َ  َ    

 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 

 بسم ٱ   ه    ٱلرحمنٱلرحيم
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
 

memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini 
 

sebagaimana mestinya. 
 

Kebesaran jiwa, cinta kasih sayang yang tak bertepi dn tak bermuara, doa 
 

yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Muhammad 
 

Tamsirr dan Ibunda Sukaena, S. Ag., yang senantiasa memberikan penulis 
 

curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu 
 

diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 
 

saudara-saudariku yang tercinta: Fadhil Muammar, Muhammad Farid Alfian dan 
 

Fuadatul Jihan beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian , 
 

kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan 
 

ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh 
 

pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 
 

(S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
 

Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan 
 

yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun 
 

hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari 
 

pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut 
 

kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan 
 

kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya. 
 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat 
 

petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada 
 
 
 
 

iii



 
 
 
 
 

tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang 
 

tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril 
 

maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga 
 

terutama kepada yang terhormat : 
 

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, P.hD. selaku Rektor UIN Alauddin 
 

Makassar; 
 

2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag. selaku Dekan 
 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Ibu Dr. Hj. Rahmatia 
 

HL, M.Pd. selaku Wakil Dekan bidang Akademik, bapak Dr. Marilang, S.H., 
 

M.Hum. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan 
 

Lembaga, bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang 
 

Kemahasiswaan beserta jajarannya; 
 

3. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN 
 

Alauddin Makassar beserta bapak Drs. Muhammad Jamal Jamil, M.Ag. 
 

selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama; 
 

4. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Hj. 
 

Asni, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan 
 

dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
 

memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan 
 

penyelesaian skripsi ini; 
 

5. Bapak Prof. Dr. Lomba Sultan, M.A. selaku penguji I dan Bapak Hardiyanto, 
 

S.H, M.H. selaku penguji II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan 
 

aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menguji 
 

dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini; 
 
 
 
 
 

iv



 
 
 
 
 

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas 
 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar; 
 

7. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan 
 

memberikan data kepada penulis, baik dari Pengadilan Agama Maros yaitu 
 

Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M. H. selaku Ketua Pengadilan Agama Maros, 
 

Nahruddin, S.Ag. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros, Sitti Rusiah, 
 

S. Ag, M. H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros, yang selalu 
 

memback up dalam penelitian saya dan telah memberikan masukan dan saran 
 

selama penyusunan skripsi ini; 
 

8. Seluruh teman kuliah saya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 
 

Khususnya Nur Al-Fadhilah Ruslan, Jarwana Karim, Nurul Azzahra, Nur 
 

Insyirah Hilman, Husnul Maabi, Nikmatul Magfirah, Syahriani Azzahrah 
 

Suzaen, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama 
 

ini; 
 

9. Keluarga Besar KKN-DK Kec. Cenrana Kec. Camba Kabupaten Maros, 
 

terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini; 
 

10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan 
 

Hukum Cabang Gowa Raya, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan 
 

motivasinya selama ini; 
 

11. Kepada orang tersayang saya Abd. Rauf, terima kasih atas kasih sayang, 
 

dukungan dan motivasinya selama ini; 
 

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan 
 

dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga 
 

rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, 
 

namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah 
 
 
 
 
 
 

v



 
 
 
 
 

diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari 
 

Allah swt. 
 

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa 
 

manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan 
 

terima kasih yang tak terhingga 
 

Maros, 28 Juni 2021 M 

18 Dzulqaiddah 1442 H 

 
 
 

Penyusun 
 
 
 
 
 

Fitrah Ainil Qalbi 
NIM: 10100117119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi



 
 
 
 
 

DAFTAR ISI 
 
 

JUDUL......................................................................................................... i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................................... ii 
 

PENGESAHAN........................................................................................... iii 
 

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii 
 

DAFTAR ISI................................................................................................ vii 
 

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI................................................................... x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................. xi 
 

ABSTRAK................................................................................................ xviii 
 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1-13 
 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus........................................ 7 
 

C. Rumusan Masalah..................................................................... 9 
 

D. Kajian Pustaka .......................................................................... 10 
 

E. Tujuan dan Kegunaan................................................................ 13 
 

BAB II TINJAUAN TEORETIS........................................................... 14-40 
 

A. Tinjauan Umum tentang Advokat.............................................. 14 
 

1. Pengerian Advokat................................................................ 14 
 

2. Kedudukan, Fungsi dan Peranan Advokat .............................. 16 
 

B. Advokat Menurut Islam............................................................. 19 
 

1. Advokat dalam Islam ............................................................ 19 
 

2. Dalil tentang Konsep Advokat Dalam Islam........................... 23 
 

3. Urgensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam............. 24 
 

C. Klien/Penerima Bantuan Hukum ............................................... 27 
 

D. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata ................................... 29 
 

1. Pengertian Hukum Acara Perdata .......................................... 29 
 
 
 
 

vii



 
 
 
 
 

2. Sumber Hukum Acara Perdata............................................... 31 
 

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata........................................... 33 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 40-44 
 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian........................................................ 40 
 

B. Pendekatan Penelitian ............................................................... 40 
 

C. Sumber Data ............................................................................. 41 
 

D. Metode Pengumpulan Data ....................................................... 42 
 

E. Instrumen Penelitian.................................................................. 43 
 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................ 43 
 

G. Pengujian Keabsahan Data ........................................................ 43 
 

BAB IV PERAN DAN PENERAPAN HUKUM SERTA UNDANG- 
 

UNDANG TERHADAP PERKARA PERDATA ISLAM DI 
 

PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2018-2019........... 45-70 
 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros ............................. 45 
 

1. Sejarah Pengadilan Agama Maros.......................................... 45 
 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Maros................ 47 
 

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros............................ 51 
 

4. Visi Misi Pengadilan Agama Maros ....................................... 52 
 

5. Profil Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Agama Maros............ 52 
 

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros........................ 53 
 

B. Implementasi atau Keterlibatan Advokat dalam Mewakili Klien di 
 

Pengadilan Agama Maros .......................................................... 53 
 

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keterlibatan Advokat 
 

dalam Mewakili Klien Pengadilan Agama Maros ....................... 61 
 

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Advokat Dalam 
 

Mewakili Klien Di Pengadilan Agama Maros............................. 64 
 
 
 
 

viii



 
 
 
 
 

BAB V PENUTUP................................................................................. 71-72 
 

A. Kesimpulan .............................................................................. 71 
 

B. Implikasi Penelitian................................................................... 72 
 

DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 73 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................... 76 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..................................................................... 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix



 
 
 
 
 

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI 
 
 

Tabel. 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros 
 

Tabel 1.2 Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GJERTA LAW 
 

OFFICE 
 

Gambar 1.1 
 

Gambar 1.2 
 

Gambar 1.3 
 

Gambar 1.4 

Lokasi Gjerta Law Office 
 

Pengadilan Agama Maros 
 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros 
 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x



 
 
 
 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin da pat 
 

dilihat pada tabel berikut : 
 

1. Konsonan 
 
 

Huruf Nama 

Arab 
 

 alif ا

 

 ba ب

 

 ta            ت

 sa            ث

 jim            ج

 ha            ح

 kha            خ

 dal            د

 zal             ذ

 ra ر

Huruf Latin 
 
 

tidak dilambangkan 
 
 

b 
 
 

t 
 
 

s 
 
 

j 
 
 

h 
 
 

kh 
 
 

d 
 
 

z 
 
 

r 

Nama 
 
 

tidak dilambangkan 
 
 

be 
 
 

te 
 
 

es (dengan titik di atas) 
 
 

je 
 
 

ha (dengan titk di bawah) 
 
 

ka dan ha 
 
 

de 
 
 

zet (dengan titik di atas) 
 
 

er 

 
 
 
 
 
 
 

xi



 
 
 
 
 

 zai z ز

 

 sin s س

 

 syin sy ش

 

 sad s ص

 

 dad d ض

 

 ta t ط

 

 za z ظ

 

 „ ain„ ع

 

 gain g غ

 

 fa f ف

 qaf q            ق

 kaf k            ك

 lam l            ل

 mim m م

 

 nun n ن

 

zet 
 
 

es 
 
 

es dan ye 
 
 

es (dengan titik di 

bawah) 
 

de (dengan titik di 

bawah) 
 

te (dengan titik di bawah) 
 
 

zet (dengan titk di 

bawah) 
 

apostrop terbalik 
 
 

ge 
 
 

ef 
 
 

qi 
 
 

ka 
 
 

el 
 
 

em 
 
 

en 

 
 
 
 
 

xii



 
 
 
 
 

 wau و

 

 ha ه

 

 hamzah ء

 

 ya ي

 

w we 
 
 

h ha 
 
 

, apostop 
 
 

y ye 

 
 

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

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

(„). 
 

2. Vokal 
 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
 

transliterasinya sebagai berikut : 
 
 

Tanda Nama 
 

 fathah ـَ

 

 kasrah ـِ

 

 dammah ـُ

Huruf Latin Nama 
 

a a 
 
 

i i 
 
 

u u 

 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
 
 
 
 
 
 

xiii



 
 
 
 
 

 ي
fathah dan ya ai a dan i 

 
 
 

 و
fathah dan wau au a dan u 

 
 
 
 
 

3. Maddah 
 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
 
 

Harkat dan Nama 

Huruf 

Huruf dan Nama 

Tanda 
 
 

 ا.|. ي ...
 

fathah dan alif a a dan garis di atas 

atau ya 

 
 

 ي
kasrah dan ya 

 
 
 

 ۇ
 

dammah dan 

wau 

 
 

i i dan garis di atas 
 
 
 
 
 

u u dan garis di atas 
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4. Tā’ marbūṫah 
 

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

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
 

adalah [h]. 
 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
 

5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 

7. Hamzah 
 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
 

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

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

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

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah  (هل)
 

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

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

hamzah. 
 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 

10. Huruf Kapital 
 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 

Swt. 
 

Saw. 
 

a.s. 
 

H 
 

M 
 

SM 
 

l. 
 

w. 
 

QS .../...:4 
 

HR 

= subhānahūwa ta„ālā 
 

= sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
 

= ‘alaihi al-salām 
 

= Hijrah 
 

= Masehi 
 

= Sebelum Masehi 
 

= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
 

= Wafat tahun 
 

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

= Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

NAMA 

NIM 

JUDUL SKRIPSI 

: Fitrah Ainil Qalbi 

: 10100117119 

: PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN 
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perkara 
Perdata di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-2019) 

 
 
 

Skripsi ini membahas Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif 
Hukum Islam (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-
2019), selanjutnya sub masalahnya: 1) Bagaimana implementasi peran advokat 
dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros?, 2) Bagaimana faktor 
pendukung dan faktor penghambat peran advokat dalam mewakili klien di 
Pengadilan Agama Maros?, 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran 
advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros? 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu 
penelitian dengan menafsirkan pendekatan yuridis syar'i dan dilakukan peneliti 
secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara, pertentangan antara dua 
keadakan atau lebih, hubungan antara individu dengan varible yang timbul 
perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan 
pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, 
wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan 
menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. 

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi advokat dalam 
mewakili klien dalam di Pengadilan Agama Kota Maros sama dengan perannya di 
pengadilan umum. Walaupun perkara yang ditangani berbeda dan masyarakat 
yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama lebih sedikit diantaranya, 
Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela 
kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan, juga wajib memahami 
aturan beracara di pengadilan agama. 2) Faktor pendukung advokat dalam 
mewakili klien di Pengadilan Agama Maros yaitu Kejujuran klien memberikan 
keterangan, Lancarnya proses pemeriksaan serta Penafsiran hukum yang normatif 
dan advokat tidak bertele-tele tentang kesimpulan dan lainnya. Sedangkan Faktor 
penghambatnya yaitu suprastruktur/keterbatasan aspek sumber daya manusia dan 
Hambatan infrastruktur atau aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik 
bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama 
maros. Tantangan untuk beracara dan menggunakan jasanya di Pengadilan Agama 
adalah tidak semua hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan 
juga di pengadilan umum, sehingga sebagian advokat yang menggunakan jasanya 
di Pengadilan Agama tidak menguasai sepenuhnya hukum acara yang berlaku di 
Pengadilan Agama. 3) Dalam menangani kasus di khususnya pada perkara perdata 
perspektif hukum islam ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar 
terwujud diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat 
hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien. 

Implikasinya ialah Seorang advokat harus mengungkapkan kebenaran dan 
keadilan, bukan berdasarkan emosi sehingga dapat bersifat obyektif . Seorang 
advokat tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. 
Peran Advokat secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan mempunyai 
manfaat timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. 

 
 
 

xviii



 
 
 
 
 
 

BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Advokat atau Pengacara merupakan salah satu penegak hukum (law 
 

enforcement), selain kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Dalam praktek 
 

peradilan, profesi hukum seringkali berhadapan dengan masyarakat dimana ia 
 

menjadi (pembelaan) pengacara klien, sehingga pelayanan hukum yang diberikan 
 

terasa, khususnya bagi masyarakat umum. 
 

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) sebagaimana diatur dalam 
 

ayat 3 pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bentuk dan kedaulatan negara 
 

kesatuan Republik Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan tatanan kehidupan 
 

bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan adil. Secara hukum, kekuasaan 
 

kehakiman tertinggi berada di Mahkamah Agung, yang bebas dari campur tangan 
 

pengaruh luar, oleh karena itu diperlukan profesi hukum yang bebas, mandiri dan 
 

bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peradilan yang bebas, mandiri dan 
 

bertanggung jawab untuk terselenggaranya peradilan jujur, adil dan memiliki 
 

kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penerapan hukum, 
 

kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia (HAM).1 

 

Advokat adalah orang yang profesinya memberikan jasa hukum, baik di 
 

dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan Pasal 1 Undang- 
 

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
 
 
 
 
 
 
 

1Agus Santoso, Hukum, Moral, danKeadilan SebuahKajianFilsafat Hukum , (Cet . I I ; 

Jakarta: Kencana, 2012), h. 108-109. 

 
 
 

1



 
 
 
 
 

Keberadaan advokat di Indonesia harus menjadi agen of law development 
 

(agen pembangun hukum) dan agen of law enculturation (agen pembudayaan 
 

hukum bagi masyarakat), bukan sebaliknya, cenderung menjadi pemasar hukum 
 

(agen of law commercialization) yang diuntungkan dari penderitaan klien . yang 
 

terjebak dalam masalah hukum. Jika perilaku ini ditampilkan oleh seorang 
 

pengacara, maka akan merusak opini pengacara tersebut sebagai “officium 
 

nobile”. Profesi yang mulia ini akan tercoreng oleh praktik-praktik menyimpang 
 

yang dilakukan oleh segelintir advokat dalam memberikan pelayanan hukum 
 

kepada klien atau masyarakat, yang akan berdampak negatif yang sangat 
 

signifikan bagi organisasi dan profesinya.2 

 

Secara yuridis, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh advokat 
 

kepada klien secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, sesuai dengan Pasal 33 
 

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 
“Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat 
yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) , Asosiasi 
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), 
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara 
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 
Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis 
mutandis menurut UndangUndang ini sampai ada ketentuan yang baru 
yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”3 

 

Dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara 
cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2Rahmat RosyadidanSriHartini, Advokat Dalam Perspektif Hukum Isla m Dan Hukum 

Positif, (Cet. I; Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h. 6. 

3Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 18 tahun2003 tentang Advokat, Pasal33. 
 

4Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 18 tahun2003 tentang Advokat, Pasal 1 a yat 

9. 
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Pasal ini menekankan pada pejabat terkait yang memberikan nasihat 
 

hukum kepada mereka yang diduga melakukan tindak pidana diancam dengan 
 

pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih atau yang tidak mampu dian cam 
 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
Peran yang sangat penting tersebut, bantuan hukum atau yang sering 
dikenal dengan profesi hukum pada umumnya disebut sebagai profesi 
yang terhormat karena kepribadiannya. Karena tugas utama seseorang 
selama persidangan adalah menyajikan fakta dan pertimbangan yang 
berkaitan dengan klien yang mereka bela dalam suatu perkara agar hakim 
dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.5 

 

Advokat merupakan lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang 
 

sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu negara. Pembela dari negara 
 

maju memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lain. Namun, 
 

tidak mengherankan jika pengacara sangat dihormati di antara lulusan hukum 
 

baru. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang banyak diminati saat ini, sudah 
 

selayaknya undang-undang menjadi payung hukum bagi semua penasehat hukum 
 

atau lembaga penyedia jasa hukum. 
 

Profesi advokat dikenal dalam QS. Al-Qashash, 28: 33-34 
 

م نهم نفسا فأاخف أن يقتلون و أ  خ هرنو هو فأصح م   ن ل سانا  ي ص دق ن إ  ن أخاف أن ي  ك ذبون قال رب إ ن قتلت 
ع ردءا  فأ ر سله م 

Terjemahnya: 

“Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh 
seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan 
membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada 
aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 
(perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku.”6 

 
 
 
 
 
 
 

5SuhrawardiK. Lubis, Etika ProfesiHukum, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h . 

8. 

6Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran DanTerjemahnya, QS. Al-Qashash, 

28: 33-34, h. 614. 
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Secara tegas juga dijelaskan M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat 
 

tersebut sebagai berikut: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang 
sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni 
selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu 
dan menjadikannya demi karena Allah, biarpun keadilan yang kamu 
tegakkan itu terhadap dirimu atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat 
kamu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika 
ia, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kamu 
harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang 
biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna 
memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas 
mereka, maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak 
menegakkan keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena itu menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar-
balikkan kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya 
secara palsu, atau berpaling, enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang 
sekecil-kecilnya sekalipun.7 

 

Menurut penulis kandungan ayat ini memiliki nilai yang dapat dijadikan 
 

sebagai etika advokat, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip 
 

objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan 
 

yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga 
 

untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai 
 

dasar etika advokat dalam Alquran, yaitu amanah dan adil. 
 

Etik dan moralitas, tidak selalu sejalan dengan Kode Etik Profesi. Sebaga i 
 

ilustrasi, sang advokat baru mengetahui bahwa kliennya hendak membunuh 
 

seseorang saat berbicara empat mata dan ternyata calon korbannya ialah ke rabat 
 

sang advokat. Apakah sang advokat juga akan berdiam diri, meski dirinya 
 

mengetahui informasi penting demikian? Aktivis tersebut bernama Soe Hoe Gie, 
 

pernah berpesan: membiarkan kejahatan terjadi, sama artinya turut terlibat dengan 
 

kejahatan tersebut. 
 
 
 
 
 

7Jalaluddin As-Suyuthi, SebabTurunnyaAyatAl-Qur’an, h. 208. 
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Selanjutnya Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 
 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
 

tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 Undang- 
 

Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan 
 

Agama dilaksanakan oleh: Pertama, Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan 
 

Tingkat Pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan 
 

Tingkat Banding. 
 

Sumber hukum dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 
 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang 
 

Nomor 3 Tahun 2006. Dengan undang-undang terbaru ini, maka kewenangan 
 

Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 adalah: 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah dan ekonomi Islam”. 

 

Dalam Penjelasan Pasal 49 ini dijelaskan lebih rinci tentang ruang lingkup 
 

kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di 
 

bidang perbankan syari‟ah, melainkan juga di bidang Ekonomi Syari‟ah lainnya. 
 

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 
 

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri 
 

secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan 
 

Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
 

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum 
 

acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 
 

kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ini berarti 
 

hukum acara di pengadilan agama berdasarkan apa yang diatur di dalam HIR dan 
 
 
 

8Republik Indonesia, Undang-undangNomor 3 Tahun2006 tentang Pera dilan Agama, 

Pasal49. 
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R.Bg ditambah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan 
 

Agama. 
 

Dalam beracara di pengadilan, baik di lingkungan peradilan negeri 
 

maupun di pengadilan agama, para pihak yang bersengketa dapat menggunakan 
 

jasa advokat, baik sebagai kuasa hukum atau sebagai konsultan hukum. Jasa 
 

advokat sangat dibutuhkan oleh orang yang berperkara/klien di pengadilan, 
 

apalagi bagi orang yang tidak paham tata cara beracara di pengadilan. Undang- 
 

undang tidak memaksakan seseorang harus menggunakan jasa advokat di 
 

persidangan, apabila ia mampu beracara di depan persidangan. Akan tetapi, masih 
 

banyak masyarakat yang tidak tahu tentang tata cara beracara di pengailan, cara 
 

membuat surat gugatan, membuat jawaban dan surat lainnya, maka mereka bisa 
 

meminta bantuan jasa advokat untuk membuatkan surat tersebut. 
 

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetang 
 

Advokat, yang bisa menjadi advokat hanyalah Sarjana Hukum. Setelah keluarnya 
 

Undang-Undang Advokat ini, terbuka peluang bagi Sarjana Hukum Islam untuk 
 

menjadi advokat. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Sarjana 
 

Hukum Islam untuk mengambil profesi tersebut. Ada harapan bagi klien di 
 

lingkungan pengadilan agama yang menangani kasus sengketa perdata Islam 
 

untuk meminta bantuan jasa advokat yang juga mendalami perdata Islam. Selama 
 

ini sebelum adanya advokat yang berlatar belakang pendidikan Hukum Islam, 
 

klien di Pengadilan Agama akan meminta jasa hukum dari advokat Sarjana 
 

Hukum. 
 

Merujuk pada uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan bantuan hukum di 
 

Indonesia belum terlaksana dengan baik, seperti pada syarat pelaksanaan bantuan 
 

hukum di pengadilan agama Maros, yang tampaknya belum dilaksanakan dengan 
 

baik. Adanya pembaruan normatif bantuan hukum tentu saja membawa perubahan 
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dalam pelaksanaannya, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Oleh karena 
 

itu perlu diketahui lebih jauh tentang pelaksanaan bantuan hukum dalam hal ini 
 

terkait dengan peran advokat dalam proses pendampingan dalam perkara perdata 
 

Islam, khususnya di Pengadilan Agama Maros saat ini. 
 

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
 

Penulis tertarik memilih dan menetapkan judul Skripsi untuk diteliti yaitu: 
 

PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM 
 

ISLAM (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018- 
 

2019). 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 

1. Fokus Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di Gjerta Law Office dan Pengadilan Agama 
 

Maros. Dapat di pahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada: 
 

1. Peran 
 

2. Advokat 
 

3. Klien 
 

4. Gjerta Law Office 
 

5. Hukum Perdata 
 

6. Hukum Islam 
 

7. Pengadilan Agama 
 

2. Deskripsi Fokus 
 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
 

skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 
 

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

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 
 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 
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adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 
 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 
 

sebaliknya.9 

 

b. Advokat adalah pihak yang terlibat dalam hukum sebagai profesi untuk 
 

membela dan mendampingi dan konsultan bagi mereka yang 
 

membutuhkan. Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang 
 

berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan 
 

penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya 
 

dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai- 
 

nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama 
 

manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan 
 

upaya menjunjung tinggi martabat manusia.10 

 

c. Kline merupakan orang yang melaksanakan kegiatan pelayanan hukum 
 

yang diterima dimana orang tersebut merupakan golongan tidak mampu 
 

(miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok 
 

masyarakat tidak mampu maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat 
 

tidak mampu secara kolektif.11 

 

d. Gjerta Law Office merupakan kantor advokat yang berkedudukan di 
 

Kabupaten Gowa., sebagai Kuasa Hukum para klien yang hendak 
 

memakai jasa kuasa hukum baik Pengadilan Tingkat Pertama dan 
 

seterusnya di pengadilan. 
 

e. Hukum Perdata merupakan sebagai hukum perdata formil memiliki 
 

hubungan Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata 
 

9SoerjonoSoekanto, Sosiologi SuatuPengantar, (Cet XLI I; Jaka rta : Rajawali Pers, 

2009), h. 212-213. 

10SuhrawardiK. Lubis, h. 8. 
 

11Febri Handayani, BantuanHukumDi Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta:Kalamedia, 2016), 

h. 3. 
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materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan- 
 

perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu 
 

dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka 
 

hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil..12 

 

f. Hukum Islam merupakan merupakan sebagai sebuah ketentuan, pada 
 

umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan 
 

muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, 
 

juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam 
 

bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang 
 

lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam 
 

salah satu kategori tersebut, misalnya waris, iinayah, munakahat dan lain- 
 

lain..13 

 

g. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan 
 

Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 
 

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas 
 

dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- 
 

perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, 
 

warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 
 

wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari‟ah.14 

 

C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok masalah 
 

yaitu bagaimana Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam 
 

(Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-2019), agar 
 

12Wirjono Prodjodikoro, Hukum AcaraPerdataDi Indonesia, (Cet. 4; Bandung: Sumur 

Bandung, 1975), h. 13. 

13Zai, Tindak-Tindak Pidana Tertentudi Indonesia, h. 82 
 

14 Roihan A Rasyid, Hukum AcaraPeradilan Agama,(Cet, I; Jakarta: PT Raja Gra findo, 

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

merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul diatas, yaitu: 
 

1. Bagaimana implementasi peran advokat dalam mewakili klien di 
 

Pengadilan Agama Maros? 
 

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat peran advokat dalam 
 

mewakili klien di Pengadilan Agama Maros? 
 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran advokat dalam 
 

mewakili klien di Pengadilan Agama Maros? 
 

D. Kajian Pustaka 
 

Berdasarkan pada judul skripsi yang peneliti pilih, sehingga untuk 
 

mendukung selesainya penulisan skripsi, maka peneliti akan mengkaji, menelaah 
 

dan mencermati beberapa buku rujukan yang ada kaitannya dengan pembahasan. 
 

Adapun referensi yang menjadi rujukan awal di antaranya sebagai berikut: 
 

1. Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar menjelaskan 
 

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

(status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai d engan 
 

kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peranan. Persamaan antara 
 

kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahu an. Tidak 
 

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

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang 
 

yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku 
 

orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan social yang ada dalam 
 

masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam 
 

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

masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan 
 

dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam 
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masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam 
 

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, 
 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. 
 

2. Ignatius Ridwan Widyadarma, SH dalam Bukunya Etika Profesi Hukum dan 
 

Keperanannya, menjelaskan bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak 
 

hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Undang-Undang 
 

RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) ditegaskan pula 
 

bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik 
 

didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 
 

ketentuan undang-undang ini. 
 

3. Yudha Pandu dalam bukunya yang berjudul Kline dan Advokat Dalam 
 

Praktek menjelaskan bahwa Kline/Penerima Bantuan Hukum ialah seorang 
 

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

dalam hal pembelaan pada acara persidangan di pengadilan. Pembelaan tidak 
 

ditafsirkan sebagaai pembelaan yang “membabi buta”. Seperti melakukan 
 

pembelaan terhadap kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan 
 

terdakwa atau tersangka, sehingga ia dapat bebas dari segala tuntutan hukum. 
 

Tetapi pembelaan yang diharapkan adalah upaya untuk mendapatkan keadilan 
 

yang seadil-adilnya. Berupa hukuman yang setimpal berdasarkan berat ringan 
 

kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. 
 

4. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata 
 

di Indonesia. Buku ini menjelaskan, hukum acara perdata sebagai hukum 
 

perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan 
 

hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum 
 

perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan- 
 

perhubungan hukum antara orang orang atau badan-badan hukum satu dengan 
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yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing- 
 

masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak 
 

bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat 
 

hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang 
 

tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan 
 

dan kewajibannya. 
 

5. Auliah Muthia dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Dinamika Hukum 
 

Keluarga menjelaskan bahwa Hukum Islam sangat luas pengertiannya 
 

berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam AL-Quran hukum Islam mengatur 
 

tentang apa-apa yang ada di dalam dan di luar masyarakat. Dalam ajaran 
 

Islam hal ini dikenal natural law (hukum alam) disebut dengan sunnatullah 
 

yaitu ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. 
 

Sunnatullah yang mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan 
 

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

6. Roihan A Rasyid dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan 
 

Agama menjelaskan Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi 
 

salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan 
 

kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara 
 

tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah 
 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan 
 

khusus karena PA mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai 
 

golongan rakyat yang beragama Islam. PA hanya berwenang dibidang perdata 
 

tertentu saja, dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. 
 

Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Untuk mengetahui implementasi peran advokat dalam mewakili klien di 
 

Pengadilan Agama Maros. 
 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran 
 

advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. 
 

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran advokat dalam 
 

mewakili klien di Pengadilan Agama Maros 
 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Kegunaan Ilmiah 
 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut 
 

dalam penelitian berikutnya dan melahirkan beberapa konsep ilmiah pada 
 

gilirannya memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya 
 

berkaitan dengan Hukum Perdata islam dan Kompilasi Hukum Islam. 
 

2. Kegunaan Praktis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan kajian bagi 
 

kalangan akademisi dan penegak hukum untuk menambah wawasan 
 

hukum khususnya berkaitan dengan peran advokat sebagai penegak hukum 
 

serta impelementasi dalam mewakili klien pada perkara perdata perspektif 
 

Hukum Islam. 
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BAB II 
 
 

TINJAUAN TEORITIS 
 
 

A. Tinjauan Umum tentang Advokat 
 

1. Pengertian Advokat 
 

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

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

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

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

18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa, 
“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, bantuan hukum, dan melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepentingan hukum klien”. 

 

Banyak ahli yang memberikan pandangannya mengenai definisi advokat. 
 

Perlu diketahui sebelumnya bahwa, sebelum diundangkan dan diberlakukannya 
 

UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dikenal dengan berbagai 
 

istilah. 
 

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril menyatakan bahwa, 
sebelumnya dikenal istilah-istilah, Pembela, Pengacara, Lawyer, 
Procereur, Pokrol, dan lain sebagainya15. 

 

Istilah ini, dalam perkembangannya juga dikenal dengan istilah penasihat 
 

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

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

digunakan adalah istilah advokat. 
 

Secara etimologis, istilah advokat berasal dari bahasa latin 
 

advocate yang berarti to defend, to call to one‟s aid to vouch or warrant, 
sedangkan dalam bahasa Inggris advocate berarti to speak in favour or 
depend by argument, to support, indicate, or recommanded publicly. 

 
 

15Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana, (Cet . I I, Ja karta : 

Ghalia Indonesia, 2004), h. 21. 
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Istilah advokat dalam bahasa Inggris, sering disebut sebagai trial lawyer. 
 

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

sebagai barrister16. 
 

Secara terminologi, menurut Black‟s Law Dictionary, pengertian advokat 
 

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

dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang). Sudikno Mertokusumo 
 

berpendapat bahwa, penasihat hukum adalah orang diberi kuasa untuk 
 

memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada 
 

yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam 
 

maupun diluar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau 
 

membelanya. 
 

Sidik Sunaryo berpendapat bahwa, 
 

berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat me njadi 
landasan filosofis yang penting dalam upaya mewujudkan profesi advokat 
yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab”17. 

 

Berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
menunjukkan adanya suatu pengakuan secara resmi (legitimate) terhadap 
profesi advokat sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia.18 

 

Undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi advokat untuk 
 

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

tentang Advokat secara tegas menentukan untuk dapat diangkat menjadi Advokat 
 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertempat tinggal di Indonesia; 

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 
 
 

16Rahmat RosyadidanSriHartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Posit if , 

(Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 72-73. 

17Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Cet. I; Malang: Penerbitan 

Universitas MuhammadiyahMalang, 2004), h. 242. 

18Hardiyanto, PeranAdvokatSebagai Penegak HukumDalam PerkaraPid ana, (Tesis: 

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2015), h. 38. 
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d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

 

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 

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

 

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai 
integritas yang tinggi.19 

 

2. Kedudukan, Fungsi dan Peranan Advokat 
 

a. Kedudukan Advokat 
 

Advokat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat 
 

penting dalam peradilan perdata. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan 
 

merupakan bagian/komponen atau sub sistem peradilan. 
 

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: 
 

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan maka di Indonesia dikenal 5 
(lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan. Terminologi 
lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, 
yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga 
Pemasyarakatan dan Advokat20. 

 

Panca Wangsa penegak hukum maksudnya ialah berarti badan 
 

(organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau 
 

melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang 
 

mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dl suatu kerangka nilai yang 
 

relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang 
 

berhubungan dengan masalah peradilan. 
 
 
 
 
 
 

19Hardiyanto, PeranAdvokatSebagai Penegak HukumDalam PerkaraPidana, h. 39. 
 

20Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik 

Peradilan, (Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), h. 56. 
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Berdasarkan arti Lembaga dan Penegak Hukum tersebut, maka 
 

Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas- 
 

petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Pengertian dari 
 

Peradilan itu sendiri adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan 
 

di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan 
 

mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum 
 

“in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang 
 

nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk 
 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan 
 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.21 

 

Kemudian Advokat dalam perspektif Sistem Peradilan merupakan sub 
 

sistem peradilan atau komponen sistem peradilan perdata. Syprianus Aristeus 
 

menyatakan bahwa: Dahulu, ada sementara pihak yang berpendapat bahwa 
 

komponen atau sub sistem peradilan pidana tidak meliputi advokat di 
 

dalamnya. Namun kini, mengingat kedudukan yang penting yang dimiliki 
 

advokat dalam peradilan dan advokat sebagai profesi hukum mempunyai 
 

tugas yang sama dalam proses penegakan hukum di Indonesia, maka advokat 
 

juga dapat dimasukkan sebagai sub sistem peradilan.22 

 

Sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadiran advokat sangat 
 

penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, 
 

menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM. 
 

Begitupun fungsi advokat adalah melakukan pembelaan bagi klien, dan 
 
 
 

21https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-

hukum/, diakses pada tanggal28 Maret 2021 pukul20.17 wita. 

22Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaia n 

PutusanPraperadilan DenganKehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana, (Ja karta : 

BadanPembinaan Hukum NasionalDepartemenHukum Dan Hak AsasiManusia RI, 2007), h. 4. 
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menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. 
 

Kehadiran pihak advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari 
 

keadilan dan kepastian hukum. 
 

b. Fungsi dan Peranan Advokat 
 

Advokat memiliki fungsi dan peran yang penting. Yesmil Anwar dan 
 

Adang berpendapat bahwa, fungsi advokat adalah sebagai orang atau lembaga 
 

yang mewakili kepentingan warga Negara dalam hubungannya dengan 
 

pemerintah. Advokat dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam program 
 

pembenahan peradilan di Indonesia ini, minimal sebagai pihak yang dapat 
 

memberikan kontrol yang kritis terhadap praktek penyelenggaraan dan 
 

kinerja penyelenggara peradilan. 
 

Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa: Advokat sebagai 
 

penegak hukum, harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan 
 

tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap 
 

tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan 
 

menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan 
 

tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin, kaya, dan lain sebagain ya untuk 
 

memberi bantuan hukum. 
 

Binziad Kadafi, dkk, menyatakan bahwa, “Peran advokat disini adalah 
 

untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam 
 

penggunaan upaya-upaya paksa oleh alat-alat Negara”. 
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B. Advokat Menurut Hukum Islam 
 

1. Advokat Dalam Islam 
 

Meskipun secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang- 
 

orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi 
 

sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasakan seorang pembicara 
 

atau juru debat yang disebut hajîj atau hijâjuntuk membela kepentingan yang 
 

memberikan kuasa atau perwakilan (al-muwakkil). Hal tersebut berlanjut sampai 
 

datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek 
 

al-wakâlah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. 
 

Rasulullah Saw. pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan 
 

seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang 
 

tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah Saw. 
 

memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang 
 

dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak 
 

mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah Saw 
 

memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang 
 

itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah SWT. 
 

akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. 
 

Awal munculnya istilah peradilan, yakni sejak masa Rasulullah saw., 
 

sampai pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Periode pertama, 
 

Rasulullah di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim 
 

tunggal. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat yang dibentuk 
 

oleh Rasulullah di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga 
 

masyarakat politik sebagai pengejewantahan dari suku-suku bangsa Arab, dan 
 

Rasulullah sebagai pemimpinnya. Itulah sebabnya, dalam Piagam Madinah, beliau 
 

diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan eksekutif, 
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legislatif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan 
 

sulthah qadha`iyah-pun semuanya tertumpu pada satu kekuasaan, dan nanti 
 

setelah wilayah kekuasaan Islam meluas, barulah mengizinkan sejumlah sahabat 
 

bertindak sebagai hakim. Misalnya, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman sebagai 
 

gubernur sekaligus juga sebagai hakim. Rasulullah juga selalu menunjuk sahabat 
 

untuk menggantikannya di Madinah bila beliau bertugas keluar memimpin 
 

pasukan. Namun karena sifatnya masih sederhana, tugas kehakiman itu belum 
 

dilakukan di gedung pengadilan tersendiri, melainkan dilaksanakan di masjid, dan 
 

bahkan di teras rumah.23 

 

Demikian diantara praktek al-wakâlahdi zaman Rasulullah Saw. yang 
 

berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. Al- 
 

wakâlah inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat. 
 

Pada era Khulafâ‟ al-Râsyidûn, praktek al-wakâlahsemakin berkembang. 
 

Di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam Ensiklopedi Hukum 
 

Islam disebutkan bahwa „Alî ibn Abû Thâlib pernah meminta „Uqayl mewakilinya 
 

sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abû Bakr, 
 

„Umar ibn al-Khaththâb dan Utsmân ibn „Affân. Hal ini menunjukkan bahwa 
 

perwakilan melalui seorang advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan 
 

sudah diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafâ‟ al-Râsyidûn. Prof esi advokat 
 

mulai benar-benar melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada 
 

praktek beracara di hadapan pengadilan wilâyah al-mazhâlimsaat itu yang selalu 
 

melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (al-humah dan al- 
 

a‟wan). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan 
 
 
 
 

23Lomba Sultan, KEKUASAAN KEHAKIMANDALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI 

INDONESIA, (JurnalAl-Ulum Volume. 13 Nomor2, Desember 2013), h. 436. 
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keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas 
 

pelangggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat. 
 

Di masa Dinasti „Abbâsiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan 
 

fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab 
 

hukum Islam, konsep perwakilan (al-wakâlah) khususnya dalam perkara sengketa 
 

perselisihan antar anggota masyarakat (khushûmah) baik perdata maupun pidana 
 

mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan 
 

kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang 
 

dipersengketakan, baik oleh penggugat (al-mudda‟î) terlebih lagi oleh pihak 
 

tergugat (mudda‟â „alayh). Di masa ini, lembaga tahkîm (badan arbitrase) 
 

mendapat legalisasi dari pemerintahan „Abbâsiyyah disamping lembaga-lembaga 
 

peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan 
 

perkaranya kepada seorang hakam yang mereka setujui atas dasar kerelaan kedua 
 

belah pihak yang berperkara. 
 

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan 
 

Dinasti Utsmâniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan 
 

sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang 
 

nantinya melahirkanadvokat. Akademi ini bernama Maktab al-Huqûq al-Shanî. 
 

Pemerintah Utsmâniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang 
 

dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, disamping harus 
 

menguasai bahasa resmi Daulah Utsmâniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa 
 

Turki. Pada tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang 
 

mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan bahwasanya 
 

pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara 
 

kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan 
 

karena alasan yang dapat diterima(syar‟î). Pada tahun 1861 penguasa Mesir 
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mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untu k membentuk 
 

lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di 
 

Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai Majlis Qawmiyyun Mishr. Di lembaga 
 

peradilan inilah peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa 
 

pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan 
 

pengadilan.24 

 

Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan 
 

maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk 
 

memberikan ijtihadnya. 
 

Seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban 
 

dan menyampaikan keinginan kliennya. Ruang lingkup pelayanan advokat 
 

terhadap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di 
 

pengadilan (dalam proses litigasi) saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas 
 

pelayanan hukum di luar pengadilan (non litigasi). 
 

Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum Islam sejalan 
 

dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan 
 

pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan 
 

yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai 
 

dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya 
 

perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh 
 

lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah 
 

secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, 
 

loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran. 
 
 
 
 

24http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.html,diunduh 

pada tanggal6 Mei2013. 
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2. Dalil tentang Konsep Advokat Dalam Islam 
 

Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang konsep advokat dalam 
 

Alquran dan Sunah, yaitu: 
 

QS. Al-Hujurat ayat 9 / 49:9 
 

م ن ٱلم ؤ  من ني ٱقتتلوافأ صل حوابينهما فإنبغت إحدىهما ل  ٱ لخرىف قت لوا ٱل ت طائفتان   بٱلعدل وأ  سطو ا إن ٱ ل   يب إ ن
 ٱلمق   س طني تبغ  ح ت ف تء إ ل أمر ٱ   ل فإن فاءت فأ ص لحوا بينهما

Terjemahnya: 

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil.”25 

 

Dalam ayat di atas, Allah Swt. menguatkan anjurannya kepada umat Islam 
 

untuksenantiasa berbuat adil dengan firman-Nya “Sesungguhnya Allah mencintai 
 

orang-orang yang berlaku adil”. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa kata damai 
 

(al-ishlâh) lebih dekat artinya pada keadilan. Perdamaian merupakan jalan 
 

pertama dalam persidangan tetapi perdamaian ini tidak bisa langsung disampaikan 
 

oleh pihak yang berkaitan tanpa adanya advokat atau pengacara yang lebih 
 

menguasai sistem kehakiman Indonesia yang berdasarkan asas keadilan. 
 

Dari dalil di atas terkandung makna bahwa sebagai sesama manusia 
 

dituntut untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia meskipun dia 
 

bersalah atau dianggap bersalah. Akan tetapi bukan kesalahannya yang dibela 
 

melainkan lebih menekankan pada pengawasan dan keberlakuan hukum 
 
 
 
 

25 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Hujurat, 

49:9, h. 846. 
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sebagaimana mestinya sehingga seseorang tidak mendapat hukuman yang lebih 
 

berat dari kesalahan dia lakukan. 
 

3. Urgensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam 
 

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah 
 

mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang 
 

dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan 
 

putusan yang seadil-adilnya. 
 

Allah SWT Berfirman pada QS. Al-Maidah ayat 42, 5: 42 
 

إن ٱ ل  ي ب ٱلمق   س طني مسعو ن ل ل ك ذب ألكو ن ل لحس  ت فإن جاءوك فٱحمك بينمه وأ أعرض عنهم  إن تعرض بٱ ل قس ۚ  ط بينهم  حكمتفٱحكم
 عنهمفلني ضوكش  ا  إن

Terjemahnya: 

“mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang 
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu ber paling dari 
mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. 
dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara 
itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang adil.”26 

 

Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah 
 

profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya, mak sepantasnyalah seorang 
 

advokat menunjung tinggi nilai-nilai keadlian tanpa adanya sogokan seperti ayat 
 

yang telah disinggung diatas. 
 

Adapun dasar legalitas selanjutnya, perlu adanya profesi advokat dalam 
 

perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah 
 

Hadis disebutkan: 
 

 و    ل   ل    ف عون اعلبد ما كان    لعبد    ف    عون خيه
 

26 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Maidah, 

5: 42, h. 166. 
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Artinya: 

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong 
saudaranya.”27 

 

Hadis ini mengingatkan agar seorang advokat selalu siap melayani klien 
 

yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam 
 

konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan 
 

profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang 
 

diungkapkan Rasulullah Saw 
 

 وسد األ   مر إىل غ   ي أ   هله فان تظر الساعة
 :Artinya إذا

“Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya 
maka tunggulah kehancurannya.”28 

 

Hadis ini juga mengisyaratkan bagi orang awam yang hendak 
 

menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya 
 

kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam 
 

suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. 
 

Profesi advokat dikenal dalam QS. Al-Qashash, 28: 33-34 

م نهم نفسا فأفاخ أن يقتلون وخ أ  ٰهرنو هو فأصح  م  ن ل سانا  ي ص دق ن إ  ن أخاف أن ي  ك ذبون قال رب إ ن قتلت 
ع ردءا  فأ ر سله م 

Terjemahnya: 
 

“Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh 
seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan 
membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada 
aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 
(perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku.”29 

 
 
 

27Abû „Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, Al-Mu-tadarak ‘alâShahîhayn, 

(Cet.I, Jilid VI, Bayrût: Dâr al-Kutubal-„Ilmiyyah, 1410H), h. 427. 

28Abû „Abd Allâh Muhammad ibn Ismâila l-Bukhârî, Al-Jâmi’al-Shahîh, (Cet. III, Jilid I, 

Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407H/1987 M), h. 33. 

29Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran DanTerjemahnya, QS. Al-Qashash, 

28: 33-34, h. 614. 
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Ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan 
 

kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari 
 

kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa mengganggap Harun 
 

lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi 
 

secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah 
 

mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan 
 

pengadilan. 
 

Bertitik tolak dari Teori Kredo (Syahadat), Receptio in Complexu, 
 

Receptie, Receptie Exit, Receptio a Contrario, Recoin (Receptio Contextual 
 

Interpretatio), dan Eksistensi, yang telah di kemukakan, tampak dengan jelas 
 

masing-masing teori memainkan peran penting terhadap keberlakuan Hukum 
 

Islam di Indonesia. Teori Receptio in Complexu berpengaruh terhadap pengakuan 
 

Hukum Islam sebagai salah satu sub sistem hukum yang yang diberlakukan oleh 
 

pemerintah Hindia Belanda bersama sub sistem hukum lainnya. Begitu pula teori 
 

receptie berpengaruh pada pemberlakuan hukum Adat asli terhadap penduduk 
 

pribumi sedang hukum Islam dapat berlaku diresepsi oleh hukum Adat. Setelah 
 

Indonesia merdeka, muncul teori receptie exit yang seiring dengan berlakunya 
 

kembali UUD 1945 membatalkan teori receptie. Kehadiran teori receptio a 
 

contrario mempertegas kedudukan hukum Islam dan penerimaan hukum Adat 
 

yang sejalan dengan hukum Islam. Agar penerapan hukum Islam khususnya 
 

hukum waris Islam memenuhi rasa keadilan masyarakat Islam, maka diperlukan 
 

teori recoin. Kemudian muncul teori eksistensi yang lebih mendorong makin 
 

diakuinya eksistensi hukum Islam di Indonesia. Karena adanya pengaruh teori- 
 

teori tersebut, maka hukum Islam semakin menjadi bagian integral dari hukum 
 

nasional, hal itu terlihat dengan banyak peraturan perundang-undang tentang 
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kehidupan beragama lahir, baik di bidang perkawinan, perwakafan, waris, zakat 
 

dan lain-lain.30 

 

Berdasarkan perbagai dinamika yang terjadi di dunia peradilan selama ini 
 

maka sangat wajar kalau advokat harus bertindak secara profesional menangani 
 

perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Seperti saat ini banyak kasus 
 

hukum cenderung mengorbankan pihak rakyat dan hukum. Perkara pidana 
 

terhadap rakyat kecil seperti kasus Marsinah dan Munir tidak pernah terungkap 
 

dengan jelas. Penegakan hukum harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan 
 

kemanfaatan. kasus ketidakadilan dan kesesatan hukum menjadi praktik buruk 
 

dan kelemahan hukum di dunia peradilan selama ini.31 Padahal ada otoritas 
 

dimiliki hakim dengan jalan penemuan hukum dimana cara menemukan hukum 
 

ini tidak ada pedomannya, petunjuknya, undang-undangnya, bahkan tidak ada 
 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung 
 

(SEMA)-nya, sehingga penemuan hukum ini sepenuhnya diserahkan pada 
 

kebijakan atau kebebasan hakim.32 

 

C. Klien/Penerima Bantuan Hukum 
 

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

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

Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” Berdasarkan h al ini, 
 

maka dapat diketahui bahwa, penerima bantuan hukum adalah orang atau 
 

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

30Lomba Sultan, Dinamika Perkembangan Hukum Islam, (JURNAL PENDIDIKAN 

DAN STUDI ISLAM Ash-Shahabah, Volume 4, Nomor 1, Januari2018), h. 7. 

31O.C. Kaligis, Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus 

dalam PemberantasanKorupsi, (Cet. II;Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 84. 

32Eddy. S. O., Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana, (Cet. I; 

Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. ix. 
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2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum diberikan 
 

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

undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menega skan 
 

kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana 
 

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

Bantuan Hukum : 
 

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

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

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

 

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

menunjukkan bahwa orang/kelompok orang tersebut tidak mampu secara 
 

ekonomis. Bantuan hukum di sini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum 
 

bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa 
 

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

masyarakat yang berpenghasilan rendah. 
 

D. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata 
 

1. Pengertian Hukum Acara Perdata 
 

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan 
 

hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan 
 

pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian 
 

peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orangorang 
 

atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban - 
 

kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, 
 

perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak 
 

disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata- 
 

usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam 
 

menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.33 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum 
 

perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan 
 

hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan 
 
 
 
 
 
 

33Wirjono Prodjodikoro, Hukum AcaraPerdataDi Indonesia, h. 13. 
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hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi 
 

antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.34 

 

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam hal adanya 
 

pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil 
 

dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain 
 

di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud 
 

adalah hukum formil atau hukum acara perdata. Menurut Prof. Dr. Sudikno 
 

Mertokusumo, SH., hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 
 

sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
 

perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan 
 

hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum 
 

perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata 
 

mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta 
 

memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.35 

 

Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata 
 

hukumnya yaitu bahwa pada hakikatnya kehendak untuk mempertahankan 
 

ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang 
 

yangberkepentingan belaka.36 

 

Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah 
 

tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus 
 

melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang 
 

sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan 
 
 
 

34Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, (Cet. 4; Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1990), h. 16. 

35Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 16. 
 

36Wirjono Prodjodikoro, Hukum AcaraPerdataDi Indonesia, h. 15. 
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para Hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum 
 

yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.37 

 

2. Sumber Hukum Acara Perdata 
 

Hingga saat ini di Indonesia, sumber hukum acara perdata belum secara 
 

tegas ditentukan dan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
 

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan 
 

Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
 

sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat 
 

persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. 
 

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDar. 1/1951, hukum acara perdata pada 
 

Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UUDar. tersebut menurut 
 

peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk 
 

Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh 
 

UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah Het Herziene Indonesisch Reglement 
 

(HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 
 

44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rechtsglement Buitengewesten (Rbg. atau 
 

Reglement daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi 
 

hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan 
 

Madura dan RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura, sebagaimana tertuang 
 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 16 
 

Tahun 1964 dan SEMA No.3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan 
 

Rbg.38 

 
 
 
 

37Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, IntisariHukum AcaraPerdata, (Cet. 1; Ja karta : 

Ghalia Indonesia, 1982), h. 25. 

38Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 17. 
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Selain itu Burgelijk Wetboek voor Indonesiё (BW), dalam buku ke-empat 
 

dan reglemen catatan sipil memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, 
 

kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk 
 

tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara 
 

perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
 

Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
 

Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
 

Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
 

yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan 
 

pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan 
 

Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang khusus berlaku di 
 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum, 
 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang 
 

mengatur persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku 
 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, 
 

yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di 
 

luar Jawa dan Madura.39 

 

Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (Rv atau Reglemen hukum 
 

acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) juga 
 

merupakan sumber dari hukum acara perdata.40 Menurut Soepomo, dengan 
 

dihapuskannya Raad Justice dan Hooggerechtshof, Rv sudah tidak berlau lagi, 
 

sehingga hanya HIR dan Rbg saja yang berlaku.41 Namun, untuk beberapa 
 
 
 

39Retnowulan Sutantio danIskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata: Da l am 

Teori dan Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 5-6. 

40Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 17. 
 

41Soepomo, Hukum AcaraPerdata Pengadilan Negeri , (Jakarta: Pra dnya Pa ramita, 

1993), h. 11. 
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masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan 
 

perlu dan berguna bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai peraturan- 
 

peraturan yang terdapat dalam Rv misalnya, perihal penggabungan (voeging), 
 

penjaminan (vrijwaring), intervensi (interventie) dan rekes sipil (request civiel).42 

 

Selain sumber hukum yang telah disebutkan di atas, sumber lainnya yang 
 

digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan -putusan 
 

pengadilan. Dalam praktiknya Hakim-Hakim di Indonesia dapat memutus suatu 
 

perkara dengan melihat yurisprudensi. 
 

Sumber hukum acara perdata lainya adalah perjanjian internasional, 
misalnya Perjanjian Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik 
Indonesia dengan Kerajaan Thailand.43 Selain itu doktrin atau ilmu 
pengetahuan juga merupakan sumber hukum acara perdata. Tetapi doktrin 
itu sendiri bukanlah hukum, kewibawaan ilmu pengetahuan karena 
didukung oleh parapengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan 
itu sendiri yang menyebabkan putusan Hakim bernilai objektif juga.44 

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan 
kepada pengadilan-pengadilan bawahnya (Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para 
Hakim dalam menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat 
mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya 
tidaklah mengikat Hakim sebagaimana undang-undang. Instruksi dan surat 
edaran bukanlah hukum dalam arti tempat kita menemukan hukum, 
melainkan merupakan sumber hukum, arahan untuk dapat menggali 
hukum.45 

 

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
 

1) Hakim Bersifat Menunggu 
 

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa 
 

pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan 
 
 
 
 
 

42Soepomo, Hukum AcaraPerdata Pengadilan Negeri, h. 11. 
 

43Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 9. 

44Wirjono Prodjodikoro, Hukum AcaraPerdataDi Indonesia, h. 9. 

45Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 10. 
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sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau 
 

tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.46 
 

Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, 
sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan 
kepadanya (index ne procedat ex officio), sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hanya saja yang 
menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara 
diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa 
dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau 
kurang jelas, hal ini sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 
ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.47 

 

Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan 
 

pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 
 

ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menentukan bahwa yang 
 

berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal 
 

tergugat. 
 

Namun, penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan 
 

oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata , setidaknya 
 

ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan 
 

berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni: 
 

1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan pada 
tempat tinggal tergugat); 

2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada 
beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri 
pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat); 

 

3. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan 
tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah 
satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan 
yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan 
diajukan ke Pengadilan pada tempat tinggal debitur 
pokok/principal); 

4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat 
(dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui); 

 
 
 

46Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, h. 10. 
 

47Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 10. 
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5. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri 
berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang 
menjadi objek sengketa); 

6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak 
dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni 
menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan 
berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian); 

 

7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal 
Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat 
mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di 
mana departemen yang bersangkutan berada).48 

 

Mengutip pendapat salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri 
 

Maros, Sujatmiko, sebenarnya tak ada keharusan untuk mendaftarkan gugatan 
 

yang tergugatnya di luar negeri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 

Namun, untuk tergugat yang berada di luar negeri, menurut 
 

Sujatmiko, berlaku Pasal 118 ayat (3) HIR yang menentukan gugatan 
 

diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat (sebagaimana 
 

disebut dalam poin 4 di atas). Dan selanjutnya Ketua PN menyampaikan 
 

gugatan tersebut melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar 
 

Negeri untuk memanggil tergugat yang berada di luar negeri. 
 

Lebih jauh Sujatmiko menjelaskan, karena Direktorat Jenderal 
 

Protokol ini berlokasi di Jakarta Pusat, maka pada umumnya gugatan 
 

terhadap tergugat yang berada di luar negeri, diajukan ke Pengadilan Negeri 
 

Jakarta Pusat. Meskipun misalnya penggugat ternyata mengajukan gugatan ke 
 

Pengadilan Negeri Cirebon (contoh), pemanggilan tergugat juga akan melalui 
 

delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kemudian gugatan 
 

tersebut disampaikan melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian 
 

Luar Negeri. 
 
 
 
 

48https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f91061b34af4/tergugat-di-luar-

negeri/, diakses pada tanggal28 Maret2021 pukul14.26wita. 
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Ketentuan serupa dapat kita temui dalam Pasal 20 ayat (3) PP No. 9 
 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
 

Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tergugat bertempat kediaman di 
 

luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat 
 

kediaman penggugat. Kemudian, Ketua Pengadilan menyampaikan 
 

permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia 
 

setempat.49 

 

Jadi, di simpulkan bahwa tidak ada keharusan bahwa gugatan 
 

terhadap tergugat yang berada di luar negeri harus diajukan/didaftarkan ke 
 

Pengadilan. 
 

2) Hakim Bersifat Pasif 
 

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti 
 

kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada 
 

Hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang 
 

berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari 
 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
 

tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 
 

48 Tahun 2009.50 

 

Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke 
 

muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat 
 

berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
 

Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.51 

 
 

49https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f91061b34af4/tergu gat-di-luar-

negeri/, diakses pada tanggal28 Maret2021 pukul14.26wita. 

50Wirjono Prodjodikoro, Hukum AcaraPerdataDi Indonesia, h. 11. 
 

51Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 11. 
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Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan 
 

putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada 
 

yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang tetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) 
 

dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau tidak 
 

juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 
 

UU. No 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya peristiwa yang 
 

disengketakan yang harus dibuktikan.52 

 

3) Sifat Terbukanya Persidangan 
 

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk 
 

umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan 
 

mendengarkan pemeriksaan di persidangan. 
 

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi 
 

manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas 
 

peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak 
 

memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini 
 

ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.53 

 

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila 
 

berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang 
 

diperintahkan oleh Hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu 
 

tertutup, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 
 

Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan s ering 
 

diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan 
 

dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.54 

 
 

52Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 13. 
 

53Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdataIndonesia, h. 14. 

54Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 14. 
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4) Mendengar Kedua Belah Pihak 
 

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 
 

2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak 
 

memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus 
 

didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem”, yang berarti 
 

bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu 
 

pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi 
 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa 
 

pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh 
 

kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat 
 

(2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 Rv.55 

 

5) Putusan Harus Disertai Alasan 
 

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang 
 

dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat 
 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195 dan 
 

Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai 
 

pertanggungjawaban Hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para 
 

pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, seingga oleh karenanya 
 

mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasanalasan tersebut, putusan 
 

mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang 
 

menjatuhkannya.56 

 
 
 
 
 
 
 

55Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 15. 
 

56Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdataIndonesia, h. 15. 
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6) Beracara Dikenakan Biaya 
 

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 
 

HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg. Biaya perkara ini meliputi biaya 
 

kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya meterai. Bagi pihak yang 
 

tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara 
 

secara cuma-Cuma (pro deo). 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57Abdulkadir Muhamad, Hukum AcaraPerdata Indonesia, h. 17. 
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BAB III 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
 

lapangan (filed research)/deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian dengan 
 

menafsirkan pendekatan yuridis syar'i dan dilakukan peneliti secara langsung di 
 

lapangan dengan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan 
 

memahami atau terlibat secara langsung terhadap penelitian mengenai Peran 
 

Advokat Dalam Mewakili Klien (Studi Analisis: Perkara Perdata Perspektif 
 

Hukum Positif dan Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-2019). 
 

2. Lokasi Penelitian 
 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan 
 

atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini guna 
 

mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan 
 

penelitian di Pengadilan Agama Maros dengan sasaran pada pihak-pihak yang 
 

berkepentingan dan berkaitan Peran Advokat Dalam Mewakili Klien (Studi 
 

Analisis: Perkara Perdata Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di 
 

Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-2019 dengan penulis memilih daerah 
 

tersebut, disebabkan jarak lokasi tersebut dekat ataupun jaraknya mudah 
 

dijangkau, tidak terlalu banyak memakan biaya penelitian serta lokasi pen elitian 
 

tersebut merupakan kampung halaman penulis. 
 

B. Pendekatan Penelitian 
 

Adapun pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah, 
 

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

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

dan ushul fiqh, sebagai suatu pembenar dan pemberi norma terhadap 
 

masalah yang menjadi permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan 
 

selaras atau tidaknya hal itu dengan ketentuan syari‟at. 
 

2. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 
 

masalah Peran Advokat Dalam Mewakili Klien (Studi Analisis: Perkara 
 

Perdata Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Pengadilan Agama 
 

Maros Tahun 2018-2019 yang berdasarkan ketentuan hukum yang ada 
 

dalam Al-Quran, hadits dan perundang-undangan. 
 

C. Sumber Data 
 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi in i 
 

ialah: 
 

1. Sumber Primer 
 

Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
 

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

yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu 
 

permasalahan. Sumber utama dalam penyusunan skripsi ini ialah hakim di 
 

Pengadilan Agama Maros, dan Advokat. 
 

2. Sumber Sekunder 
 

Sumber sekunder yang sumber kedua dalam bentuk tertulis yang 
 

terdiri atas: 
 

a. Sumber primer yang paling diutamakan (primer) yaitu ayat-ayat Al- 
 

Quran, Hadits, Perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri 
 

Takalar; 
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b. Sumber sekunder yang paling diutamakan kedua (sekunder) yaitu 
 

berbagai literatur hukum secara umu dan hukum demikian juhga ayat- 
 

ayat Al-Quran; 
 

c. Sumber Tersier yaitu sumber sekunder yang bersifat pelengkap yaitu 
 

berupa majalah, koran, dan lain-lain yang berfungsi memberikan 
 

penjelasan tentang data yang diperoleh dari sumber sekunder sif atnya 
 

primer dan sekunder. 
 

D. Metode Pengumpulan Data 
 

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 
 

pengadaan data primer selama penelitian maka dalam penelitian ini peneliti akan 
 

metode pengumpulan data yaitu : 
 

1. Penelitian Observasi 
 

Observasi yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 
 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objuek dengan menggunakan seluruh 
 

alat indra. jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan dan 
 

pendengaran.58 

 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 

Metode peneilitian lapangan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 
 

dengan cara : 
 

a. Observasi, yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan terhadap 
 

gejala yang akan diteliti. 
 

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

yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 
 

langsung untuk mendapatkan keterangan dari narasumber. Adapun 
 
 
 

58Arikunto Suharsimi, Prosedur PenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Edisi iv; Ja k arta, 

PT. Asdi Mahastya, 2006), h.97. 
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pihak-pihak yang akan diwawancarai ialah Hakim Pengadilan Agama 
 

Maros dan Advokat. 
 

E. Instrumen Penelitian 
 

1. Data yang akan dikumpulkan melalui teknik observasi, peneliti akan 
 

menggunakan instrumen penelitian berupa alat tulis-menulis 
 

(balpoin/pulpen, handphone, laptop dan kertas) 
 

2. Data yang akan dikumpulkan melalui teknik wawancara, peneliti 
 

menggunakan instrumen daftar wawancara dalam bentuk pertanyaan yang 
 

ditetapkan dalam bentuk poin-poin pokoknya saja. 
 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 

Dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan 
 

metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif, kemudian 
 

menarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif. 
 

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

mengenai suatu fenomena (teori) untuk menggenerelesasikan kebenaran 
 

tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan 
 

fenomena yang bersangkutan (prediksi), atau dengan kata lain 
 

menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan 
 

generalisasi yang sudah ada, dalam hal ini yaitu pelaksanaan hukum 
 

kewarisan ditinjau dengan hukum Islam. 
 

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

untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
 

G. Pengujian Keabsahan Data 
 

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

1. Meningkatkan Ketekunan 
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Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
 

cermat dan berkesinambungan, sehingga peneliti dapat melakukan sebuaah 
 

pengecekan ulang terhadap data tersebut apakah salah atau tidak. Dengan 
 

demikian dapat memberikan suatu deskripsi data yang akurat dan 
 

sistematis terhadap data yang diamati, dan juga dapat meningkatkan 
 

kredibilitas data. 
 

2. Menggunakan Bahan Referensi 
 

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 
 

peneliti. Contoh, data hasil dari interview/wawancara perlu didukung 
 

dengan adanya rekaman hasil wawancara tersebut sehingga data yang 
 

didapatkan menjadi kredibel. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan 
 

menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai 
 

bahan referensi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



 
 
 
 
 

BAB IV 
 
 

PERAN DAN PENERAPAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG 
 
 

TERHADAP PERKARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN 
 
 

AGAMA MAROS TAHUN 2018-2019 
 
 

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros 
 

1. Sejarah Pengadilan Agama Maros 
 

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Maros 
 

Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 
45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama 
No. 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958. 

 

Perjalanan Pembentukan Pengadilan Agama Maros 
 

Masa sebelum penjajahan, Peradilan agama telah dikenal bersamaan 
masuknya agama Islam di Indonesia dengan menunjukkan keberadaannya 
sekaligus berfungsi sebagai penasehat bagi kesultanan Islam, hal ini berlangsung 
sampai masa penjajahan Belanda.Penjajahan Belanda juga mencampuri urusan 
pengadilan agama dengan dikeluarkannya Stb. 1882 No. 152 tahun 1882, yang 
dikenal dengan “Priesterraad” kemudian diubah dengan Stb. No. 610 tahun 1937 
mengenai wewenang untuk pengadilan agama di Jawa dan Madura. 

Masa kemerdekaan, Pada tahun 1946 Presiden RI telah menetapkan 
Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan meningkatnya tugas-tugas bidang 
kepenghuluan dan pencatatan NTCR maka atas resolusi konprensi jawatan agama 
seluruh Jawa dan Madura tanggal 12 s/d 16 November 1947 menetapkan formasi 
yang terpisah dari penghulu kabupaten. Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas 
antara penghulu kabupaten sebagai kepala pegawai pencatat nikah dengan 
penghulu hakim, yakni ketua pengadilan agama sebagai Qadhi dan Hakim Syara‟. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 
tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku dan Irian Barat serta tempat kedudukan dan daerah hukumnya 
dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang 
pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di Sulawesi Nusa 
Tenggara, Maluku dan Irian Barat, termasuk Pengadilan Agama Maros di 
Sulawesi Selatan. 

 

Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Pengadilan Agama 
Maros adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin 
kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang- 
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Undang No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, 
maka pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu 
mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan 
peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan 
peradilan agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan 
pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan 
kehadiran peradilan agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga 
pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri. 

Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang. Pada amandemen 
ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 menentukan 
dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. Dari hal di atas, 
lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Keberadaan undang-undang tersebut, 
untuk mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 
tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di 
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama 
ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut d itetapkan 
bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan 
dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, 
administrasi dan finansial. 

 

Amandemen dan perubahan undang-undang tersebut di atas memaksa dan 
menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, 
khususnya masyarakat muslim. 

Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, peradilan agama 
sudah sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal 
di bawah naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula 
pada pasal 49 undang-undang tersebut menambahkan kewenangan peradilan 
agama dalam hal Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari‟ah. 

 

Terbentuknya Kabupaten Maros 
 

Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi 
Selatan. Dalam konteks sejarah pada abad XV, di daerah ini pernah berdiri sebuah 
kerajaan yaitu Kerajaan Marusu dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe 
Ripakere. 

 

Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Marusu telah memberi pengaruh 
psikologis dan disegani, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak mudah 
menaklukkannya. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi persaingan di 
antara kerajaan karena masing-masing punya kepentingan politik serta 
menginginkan agar nama kerajaannya ditetapkan sebagai nama ibukota 
Kabupaten Maros. 

Sistem pemerintahan adat yang berlaku ialah: 

- Pemerintahan adat Toddo Limae 

- Pemerintahan adat Gallarang Appaka 

- Pemerintahan adat Lebbo Tengngae 
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Pada tanggal 1 Februari 1960, Kabupaten Maros ditetapkan sebagai daerah 
otonomi (Swatantra II) yang ditandai dengan pengangkatan bupati pertama, 
Nurdin Djohan, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari tahun 
1960, oleh karena itu, hari jadi Kabupaten Maros diperingati setiap tanggal 1 
Februari. 

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama 
Maros, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat 
memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar 
pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan 
baik, diperlukan perangkat sebagai berikut: 

 

Kelembagaan 
 

Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang 
lain --yang secara nyata-- didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana 
yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

 

Materi Hukum 
 

Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan 
dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi 
Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, 
kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian 
pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan. 

 

Personil 
 

Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum 
yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masvarakat ia orang 
yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu 
masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim.59 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Maros 

A)Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Maros melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 

a) Perkawinan 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang 
mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, 
antara lain : 

Izin beristri lebih dari seorang; 
 
 
 

59http://www.n.pa -maros.go.id/tentang-pengadian/sejarah, diakses pada tanggal 13 

Desember 2020 pukul21.00 WITA. 
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Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 
lurus ada perbedaan pendapat; 

Dispensasi kawin; 

Pencegahan perkawinan; 

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

Pembatalan perkawinan; 

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

Perceraian karena talak; 

Gugatan perceraian; 

Penyelesaian harta bersama; 

Penguasaan anak-anak; 

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

 

Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

Pencabutan kekuasaan wali; 

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuas aan 
seorang wali dicabut; 

 

Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya; 

 

Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 

Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 

 

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 
menurut peraturan yang lain 

b) Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai 
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan 
pengadilan atas permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris 

c) Wasiat 
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Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada 
orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi 
tersebut meninggal dunia 

d) Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

e) Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syari'ah. 

f) Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
hukum yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari' ah 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

g) Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 
berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

h) Shodaqoh 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh 
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala 
semata. 

i) Ekonomi Syari'ah 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
syari'ah, antara lain meliputi: 

Bank syari'ah; 

Lembaga keuangan mikro syari'ah; 

Asuransi syari'ah; 

Reasuransi syari'ah; 

Reksa dana syari'ah; 

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

Sekuritas syari'ah; 

Pembiayaan syari'ah; 

Pegadaian syari'ah; 

Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 

Bisnis syari'ah; 

 
 
 
 
 

49



 
 
 
 
 

B) Fungsi 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 

 

Fungsi mengadili (judicial power) Menerima, memeriksa, mengadili 
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 
Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006). 

Fungsi pembinaan Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : 
pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 

 

Fungsi pengawasan 

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah 
laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita 
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006). 

 

Fungsi nasehat 

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) 
Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 

 

Fungsi administratif 

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 
dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). 
(vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

 

Fungsi lainnya : 

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait. seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-
lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

 

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam 
era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros 

Gambar 1.2 

Pengadilan Agama Maros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.3 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Maros 
 

Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan Agama yang merupakan 
 

Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten Maros, Propinsi 
 

Sulawesi Selatan, yang daerah hukumnya meliputi 14 kecamatan di kabupaten 
 

Maros. 
 

Keempat belas kecamatan yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PA 
 

Maros adalah : 
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1. Kecamatan Mandai 

2. Kecamatan Moncongloe 

3. Kecamatan Maros Baru 

4. Kecamatan Marusu 

5. Kecamatan Turikale 

6. Kecamatan Lau 

7. Kecamatan Bontoa 

8. Kecamatan Bantimurung 

9. Kecamatan Simbang 

10. Kecamatan Tanralili 

11. Kecamatan Tompobulu 

12. Kecamatan Camba 

13. Kecamatan Cenrana 

14. Kecamatan Mallawa 

 

4. Visi Misi Pengadilan Agama Maros 
 

VISI 
 

Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Maros Kelas IB Yang Agung, 
 

MISI 
 

Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maros; 

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan; 

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Maros; 

Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Maros yang Berbasis Teknologi 
Informasi. 

 

5. Profil Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Agama Maros 
 

Tabel 1.1 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros 
 

Profil Ketua                                                                                  140 
 

Wakil Ketua                                                                                 225 
 

Hakim                                                                                           392 
 

Panitera                                                                                        194 
 

Sekretaris                                                                                      160 
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Kepala Sub Bagian                                                                       166 
 

Panitera Muda                                                                              194 
 

Panitera Pengganti                                                                       267 
 

Jurusita                                                                                         143 
 

Staf                                                                                               125 
 
 

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros 
 

Gambar 1.4 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Maros 
 

C. Implementasi dari Peran Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan 
 

Agama Maros 
 

Semua negara yang ada di dunia ini memiliki lembaga peradilan. Hal ini 
 

itu disebabkan karena setiap negara menginginkan penegakan hukum dan hak 
 

asasi manusia tak terkecuali negara Indonesia. Entah bagaimana keadaan suatu 
 

masyarakat yang ada dalam suatu negara yang tidak memiliki suatu lembaga 
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peradilan. Ksrena lembaga tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan 
 

negara itu sendiri. Sehingga mewajibkan pemerintahnya untuk menghadirkan 
 

lembaga tersebut. 
 

Keberadaan Pengadilan Agama Maros sebagai pengadilan tingkat pertama 
yang menangani perkara perdata untuk masyarakat pencari keadilan yang 
beragama Islam di Indonesia. Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum 
yang berlandaskan pada Alquran dan Pancasila harus mampu memberikan 
pelayanan yang maksimal terhadap mereka yang menginginkan penegakan 
hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kaitan antara hukum atau 
peraturan mereka tidak terlepas dari pelaku hukum itu sendiri dalam 
menentukan suatu putusan yang dihasilkan sebagai produk hukum 
Pengadilan Agama yang sangat tergantung pada pelaku hukum dan 
peraturan hukum yang mengikatnya.60 

 

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien 
dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang 
bersengketa sangat menentukan. Yang dimaksud peran advokat di sini 
adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas 
dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan 
advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum, memberikan 
pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar 
mendapatkan honorarium. 

 

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak 
 

sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa khusus yang 
 

diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai 
 

pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara 
 

dalam persidangan. Sebaliknya, jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil, 
 

maka sipemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam 
 

persidangan. Pembedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. 
 

Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan 
 

keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya 
 
 
 
 
 
 
 

60AndiHaerur Rijal, Advokat yangberkantor diKantor Pengacara & Konsultan H ukum 

“Gjerta Law Office”, Wawancara, 8 Maret 2021. 
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samasama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara 
 

mereka sendiri.61 

 

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah 
 

ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan 
 

yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis 
 

hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa 
 

dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. 
 

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada 
 

ketua majelis yang akan mempertimbangkan apakah kepadanya perlu diberikan 
 

kesempatan berbicara atau tidak. 
 

Seorang advokat Indonesia khususnya Pengadilan Agama Maros harus 
 

memiliki kesediaan untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap 
 

orang yang memerlukannya secara nondiskriminatif tanpa adanya perbedaan 
 

agama, kepercayaan, suku, bangsa dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan 
 

etika normatif yang menjadi kewajiban bagi advokat Indonesia, bahwa ia harus 
 

bersedia untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada orang yang 
 

memerlukannya. 
 

Implementasi Peran Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama 
 

Maros, peneliti mengurai beberapa point tersebut didalamnya, antara lain sebagai 
 

berikut: 
 

1. Memberikan Pelayanan Hukum 
 

Peranan advokat dalam perkara di PA Maros sekali dalam setiap 
 

proses perkara. Advokat berupaya semaksimal mungkin memberikan advice 
 

(pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan pelayanannya, 
 
 

61Jimly Assiddiqie, Hukum Acara PengujianUndang-undang, (Cet. I; Jakarta: Setjendan 

Kepaniteraan MKRI, 2005), h. 199-200. 
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Ta  

 
 
 
 
 

advokat ini harus bersungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak kliennya 
 

agar dapat terpenuhi. 
Seorang advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan 
dalam sistem peradilan, dengan satu tujuan yakni memberikan 
bantuan hukum kepada tergugat/penggugat62. 
Advokat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendampingi 
kliennya dalam perkara pidana. Advokat berperan mendampingi klien 
menurut Khidir, SH adalah mulai dari proses di tingkat awal, 
memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan 
kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di 
muka hukum. Bukan hanya itu, advokat juga mewakili, dan yang 
terpenting adalah menegakkan supremasi hukum melalui jalur 
pendampingan pada klien.63 

 

Berikut Peneliti menampilkan data hasil penelitian terkait peran 
 

Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros (Lihat 
 

Lampiran): 
Tabel 1.2 

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum 
GJERTA LAW OFFICE 

Ditangani Advokat GJERTA LAW 
OFFICE 

2018 4 Kasus 
 

2019 6 Kasus 
 

Sumber: Data primer yang diperoleh dari Kantor Pengacara daan 
Konsultan Hukum GJERTA LAW OFFICE 

 

Setelah melihat dan mendengar langsung dari para pihak yang 
 

berperkara dengan menggunakan jasa Advokat di Gjerta baik yang mana 
 

perkara diatas ialah kebanyakan perkara cerai talak dan cerai gugat, maka 
 

dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Advokat di Pengadilan Agama 
 

Maros dapat membantu penyelesaian perkara baik itu dalam hal 
 

mendampingi, mewakili dan memberikan nasehat hukum. Adapun faktor- 
 

faktor penyebab klien menggunakan jasa Advokat yaitu: 
 
 

62Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan KomponendanProses S istem 

PeradilanPidanadi Beberapa Negara, (Cet. III; Yogyakarta:PustakaYustisia, 2013), h. 165. 

63AndiHaerur Rijal, Advokat yangberkantor diKantor Pengacara & Konsultan H ukum 

“Gjerta Law Office”, Wawancara, 8 Maret 2021. 

 
 

56



 
 
 
 
 

1) Faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum. Faktor 
pendidikan ini terjadi pada ibu Marsiyem dan ibu Siswanti 

2) Faktor psikologi yaitu malu datang ke pengadilan secara mandiri. Hal 
ini terjadi pada ibu Titik. 

 

3) Sibuk dengan pekerjaan. Faktor ini diutarakan oleh bapak Jarwo dan 
bapak Bejo Slamet 

4) Masalah yang dihadapi terlalu berat. Faktor ini dialami oleh ibu 
Saltami. 

 

Dengan faktor-faktor di atas, maka betapa pentingnya peran Advokat 
 

dalam membantu masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. 
 

Orang yang tidak tahu tentang masalah hukum disebabkan karena kurangnya 
 

sosialisasi terhadap masyarakat khususnya klien yang didampinginya. 
 

Advokat harus memberikan solusi dan nasehat-nasehat yang berkaitan 
 

dengan hukum. Advokat harus mendampingi dan mewakili kliennya saat di 
 

Persidangan dan memberikan nasehat saat di luar Persidangan. Sehingga saat 
 

klien malu datang ke Pengadilan secara mandiri, Advokat siap mendampingi 
 

kliennya agar klien merasa terayomi keberadaannya. Kesibukan dengan 
 

pekerjaan juga menjadi faktor penggunaan jasa Advokat, sehingga Advokat 
 

harus mewakili kliennya datang ke Persidangan. Seorang Advokat wajib 
 

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi kliennya, agar beban 
 

yang dihadapi klien tidak terlalu berat. Tidak semua perkara di Pengadilan 
 

Agama menggunakan jasa Advokat untuk menyelesaikan perkaranya, hal 
 

tersebut disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut 
 

1) Faktor ekonomi yaitu biaya untuk mendapatkan jasa Advokat sangat 
mahal. Hal ini diungkapkan oleh pada ibu Sri Mulyani, Bapak Joko P, 
Ibu Lilik Rahmawati dan Khusnul Arifin 

 

2) Masalah yang dihadapi adalah perceraian bukan perkara pidana. Hal 
ini diungkapkan oleh Bapak Heru 

3) Memakai jasa Advokat akan menambah rumit. Hal ini diungkapkan 
oleh Ibu Silvia dan Bapak Nahrowi 

 

4) Advokat adalah calo perkara. Hal ini diutarakan oleh Masruroh 
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Dengan adanya faktor-faktor di atas, maka masyarakat enggan 
 

menggunakan jasa Advokat. Kenyataan ini terbukti bahwa di Pengadilan 
 

Agama Maros perkara tanpa jasa Advokat lebih banyak dari yang 
 

menggunaka jasa Advokat. Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh 
 

faktor utama masyarakat tidak menggunakan jasa Advokat adalah biaya yang 
 

cukup mahal. Padahal dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 dan Kode 
 

Etik Advokat sudah diatur tentang bantuan hukum cuma-cuma. Akan tetapi 
 

masyarakat awam tidak tahu tentang Undang-Undang dan Kode Etik tersebut. 
 

Dengan adanya hal tersebut, maka perlu diadakannya penyuluhan tentang 
 

bantuan hukum dimasyarakat yang dilakukan langsung oleh Advokat, agar 
 

masyarakat percaya dan tahu tentang tugas dan fungsi Advokat yang 
 

berkaitan Undang-Undang dan Kode Etik tersebut. 
 

Kebanyakan dari masyarakat tidak tahu kalau Advokat itu bisa 
 

membantu dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hal tersebut terjadi 
 

karena masyarakat memang benar-benar tidak tahu tentang keberadaan dan 
 

tugas seorang Advokat. Maka Advokat itu perlu mengadakan sosialisasi 
 

terhadap masyarakat yang awam akan hukum, agar masyarakat tahu tugas dan 
 

kewajiban Advokat. Karena Advokat itu tidak hanya membantu dalam 
 

perkara pidana tetapi juga perkara perdata. Memakai jasa Advokat akan 
 

menambah rumit, karena orang yang berperkara harus mencari-cari 
 

keberadaan Advokat yang benar-benar berhatinurani baik. Sehingga orang 
 

tersebut enggan menggunakan jasa Advokat. Advokat adalah calo perkara 
 

yang sering menjadi anggapan masyarakat. Maka dari itu, Advokat harus 
 

professional dalam menjalankan profesinya dan menghilangkan tujuan untuk 
 

mencari keuntungan dari para pencari keadilan. 
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2. Memberikan Nasehat Hukum 
 

Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggung jawab 
 

advokat diberikan semenjak pertama kali ia berhadapan muka dengan klien. 
 

Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum terhadap 
 

permasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan dengan adanya 
 

nasehat awal ini dia menjadi paham dengan apa yang sudah dia perbuat serta 
 

pertanggung jawaban dari perbuatannya dan dia juga bisa mendapatkan hak- 
 

haknya sebagai tersangka atau terdakwa pada proses perkara pidana. profesi 
 

advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme, sehingga sebagai advokat 
 

yang mengemban tugas mulia harus memiliki independensi yang kuat, tidak 
 

terikat pada klien dan tidak pandang bulu, siapa lawan kliennya, golongan 
 

kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya. Akan tetapi, kenyataannya orang- 
 

orang yang menggeluti profesi Advokat seringkali tidak dapat menjunjung 
 

tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena adanya 
 

faktor di luar dirinya yang begitu kuat atau terkadang juga karena 
 

penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.64 

 

Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk 
 

memberikan pendapat hukum (legal opinion), serta nasehat hukum (legal 
 

advice) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan 
 

peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang 
 

mengajukan atau membela kepentingan kliennya unsich (secara ambisius).65 

 

Berdasarkan pendapat Andi Haerur Rijal, SH, dalam beracara di 
 

depan Pengadilan 
 

tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang 
ada kaitannya dengan klienyang dibelanya dalam perkara tersebut 

 
64Frans Hendra Winarta, AdvokatIndonesia-Citra, Idea lisme, Keprihat in an, (Cet . I ; 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 14 

65SuhrawandiK. Lubis, hlm. 28 
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sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan 
putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan 
profesinya, advokat atau penasehat hukum harus selalu berpegang 
teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan ketertiban dan 
kepastian hukum yang berkeadilan.66 

 

3. Mewakili Klien 
 

Advokat memiliki peranan mewakili kepentingan masyarakat dan 
 

kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau 
 

problem di bidang hukum, Peran mewakili kepentingan klien untuk 
 

mendapatkan hak-haknya sebagai penggugat/tergugat. 
 

Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk 
 

menggunakan jasa advokat dalam mewakili perkaranya untuk diselesaikan di 
 

Pengadilan Agama Maros, antara lain; 
 

1. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang 
tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka 
Pengadilan Agama. 

2. Dengan menggunakan jasa advokat, maka akan mempermudah dan 
memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka 
tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka 
persidangan. 

 

3. Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan 
perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang 
maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara sendiri 
tanpa bantuan jasa advokat.67 

 

Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam 
 

memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran 
 

dan penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam 
 

beberapa hal sebagai berikut: 
 

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan 
Agama. 

2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di 
Pengadilan Agama. 

 
 

66AndiHaerur Rijal, Advokat yangberkantor diKantor Pengacara & Konsultan H ukum 

“Gjerta Law Office”, Wawancara, 8 Maret 2021. 

67Sitti Rusiah, Hakim diPengadilan Agama Maros, Wawancara, 6 Maret 2021. 
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3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk 
perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan 
permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan 
Agama. 

4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 
sehingga mereka merasa terayomi keadilannya. 

 

5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses 
persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan. 

6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat yang 
profesional, harus menjungjung tinggi sumpah advokat dan kode 
etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.68 

 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Advokat dalam 
 

Mewakili Klien di Pengadilan Agama Maros 
 

1. Faktor Pendukung Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan Agama 
 

Maros 
 

Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk 
 

memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia 
 

agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. 
 

Berdasarkan apa yang dikemukakan Andi Haerur Rijal bahwa Advokat 
 

mengalami faktor pendukung secara umum yang dialami para advokat dalam 
 

mendampingi perkara di PA Maros adalah sebagai berikut; 
 

1. Kejujuran klien dalam memberikan keterangan atau kronologis serta 
fakta kejadian sehingga penasehat hukum kurang maksimal dalam 
menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat 
hukum (tentunya ini merupakan kelalaian dari klien itu sendiri). 

2. Lancarnya proses pemeriksaan sehingga dalam proses pemeriksaan 
tidak terlihat lambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk 
menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi lancar. Disisi lain 
penasehat hukum tidak dibatasi haknya untuk mewakili tergugat dalam 
proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya 
pemeriksaan. 

3. Penafsiran hukum yang normatif dan advokat tidak terlalu bertele-tele 
tentang kesimpulan dan lainnya.69 

 
 
 

68Sitti Rusiah, Hakim diPengadilan Agama Maros, Wawancara, 6 Maret 2021. 
 

69AndiHaerur Rijal, Advokat yangberkantor diKantor Pengacara & Konsultan H ukum 

“Gjerta Law Office”, Wawancara, 8 Maret 2021. 
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Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
 

peranan advokat dalam proses tersebut masih normal, dapat dikatakan sebagai hak 
 

advokat untuk mewakili tergugat/penggugat. 
 

Di dalam penelitian tentang peran advokat sebagai penegak hukum dalam 
 

perkara di PA sudah sesuai dengan aturan normatifnya yaitu penasehat hukum 
 

dalam mewakili tergugat/penggugat namun apabila ada hal yang dirasa advokat 
 

tidak benar dalam proses berjalan maka akan menjadi catatan tersendiri bagi 
 

advokat yang nantinya bisa digunakan sebagai upaya pembelaan di muka 
 

persidangan. 
 

Dalam hal peranan penasehat hukum yang meliputi hak, kewajiban, 
 

wewenang, langkah-langkah serta tindakan-tindakannya dalam mewakili 
 

tergugat/penggugat pada proses berjalan juga sudah dilaksanakan sesuai dengan 
 

peraturannya. Dalam mendampingi tergugat/penggugat dalam proses tersebut 
 

advokat sudah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kitab hukum 
 

acara. 
 

2. Faktor Penghambat Advokat dalam Mewakili Klien di Pengadilan 
 

Agama Maros 
 

Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk 
 

memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia 
 

agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. 
 

Berdasarkan apa yang dikemukakan Andi Haerur Rijal bahwa Advokat 
 

mengalami hambatan secara umum yang dialami para advokat dalam 
 

mendampingi perkara di PA Maros adalah sebagai berikut; 
 

1. Adanya ketidakterusterangan dan tidak ada kejujuran klien dalam 
memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga 
penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum 
serta strategi dalam memberikan nasehat hukum (tentunya ini 
merupakan kelalaian dari klien itu sendiri). 
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2. Kurang lancarnya proses pemeriksaan sehingga dalam proses 
pemeriksaan seringkali terjadi keterlambatan jalannya proses tersebut, 
sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi 
terhambat. Disisi lain advokat dibatasi haknya untuk mendampingi 
dalam proses pemeriksaan. 

3. Adanya penafsiran hukum yang berbeda tentang kesimpulan dan 
sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tergugat 
dan penggugat. 

 

Adapun yang dimaksud pasif disini menurut penulis adalah bahwa dalam 
 

melakukan pendampingan terhadap diri tersangka atau terdakwa selama proses 
 

pemeriksaan penyidikan, artinya seorang penasehat hukum tidak boleh berbicara 
 

apa-apa menyangkut pembelaan terhadap diri tersangka atau terdakwa sehingga 
 

selama tahap pemeriksaan penasehat hukum hanya boleh mencatat semua hal 
 

yang terjadi pada saat berlangsungnya tahap pemeriksaan. 
 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA sebagai hukum materi dalam 
 

menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama sangat efektif. Ini terbukti dengan 
 

tidak berdisparitasnya lagi setiap putusan hakim dalam kasus yang sama. 
 

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materi di Pengadilan Agama 
 

berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam, tidak lagi diarahkan atas 
 

kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan ins tansi 
 

negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal 
 

yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang telah menjadi 
 

aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik. 
 

Kedudukan Hukum Islam yang kuat secara konstitusional menjadi pilar 
 

bagi kokohnya Peradilan Agama dan di masa yang akan datang warga negara 
 

yang beragama dapat menggunakan Peradilan Agama sebagai pengadilan 
 

keluarga. Sekaligus menjadi salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dapat 
 

melayani kebutuhan masyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan 
 

yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. 
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Apabila ada hal-hal yang dirasa penasehat hukum tidak benar maka hal 
 

tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum yang nantinya bisa 
 

digunakan sebagai upaya pembelaan di muka persidangan. 
 

Pembelaan disini adalah penasehat hukum sebatas berusaha untuk 
 

membantu tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan semua yang menjadi 
 

haknya, selain itu penasehat hukum juga berupaya untuk mengurangi hukuman 
 

bagi tersangka atau terdakwa yang dirasa penasehat hukum merugikan tersangka 
 

atau terdakwa dianggap tidak adil. Pada intinya juga menjadi faktor penghambat 
 

bagi advokat mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 
 

Maros dikarenakan SDM advokatnya bukan dari mereka yang berlatar belakang 
 

keilmuan sarjana Hukum Islam melainkan Sarjana Hukum, yang mau tidak mau 
 

ketika mereka beracara di pengadilan agama wajib tunduk pada lex specialist 
 

dalam Hukum Acara Peradilan Agama atau Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
 

Administrasi Peradilan Agama Buku II terkait masalah beracara di Pengadilan 
 

Agama. Ini juga dibuktikan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama 
 

Maros, bahwa advokat yang berlatar belakang sarjana hukum Islam Cuma sedikit, 
 

selain itu advokat-advokat yang berpekara di pengadilan agama tersebut mereka- 
 

mereka yang berlatar belakang sarjana hukum. Sedangkan jika kita lihat pada 
 

lampiran di ketahui kasus yang diterima di Pengadilan Agama Maros jumlahnya 
 

sangat banyak, artinya SDM yang ada tidak sebanding dengan kasus yang ada. 
 

E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Dalam Mewakili Klien 
 

di Pengadilan Agama Maros 
 

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah 
 

mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang 
 

dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan 
 

putusan yang seadil-adilnya. 
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ِ   م  ِ    ِ  ِ    ِ  ِ  م 

  ِ  ِ    ِ  ِ ِ   م   ِ  

 
 
 
 
 

Allah swt. berfirman pada QS. Al-Maidah, 5: 42 
 

فح   ك     م أ و أ عرض ع      نم    وإ ن عترض عن  م فلن
 
 للكذب أ    ك   ون للسحت فإ ن جإ ءوك أ

بلقس      ط إ ن أ    م    ي  ب أ لمقطسني      سعون
 
ح   ك     م أ

 
 ح   كتفأ

وإ ن  يضوك ش     إ 
Terjemahnya: 

“mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang 
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari 
mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. 
dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuska nlah (perkara 
itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang adil.”70 

 

Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah 
 

profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya, mak sepantasnyalah seorang 
 

advokat menunjung tinggi nilai-nilai keadlian tanpa adanya sogokan seperti ayat 
 

yang telah disinggung diatas. 
 

Adapun dasar legalitas selanjutnya, perlu adanya profesi advokat dalam 
 

perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah 
 

Hadis disebutkan: 
 

ل فعونإ لعبد مإ  كن لعبد ف عون خهي  و ل

Artinya: 

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong 
saudaranya.”71 

 

Hadis ini mengingatkan agar seorang advokat selalu siap melayani klien 
 

yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam 
 

konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan 
 
 
 
 
 

70Kementerian Agama. Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 166. 
 

71Abû „Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, Al-Mu-tadarak ‘alâShahîhayn, 

(Cet.I, Jilid VI, Bayrût: Dâr al-Kutubal-„Ilmiyyah, 1410H), h. 427. 
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  ِ  ِ  

 
 
 
 
 

profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang 
 

diungkapkan Rasulullah Saw 
 

 وسد إ أ لمر إ ىل غي أ ه   ل فإ نتظر إ لسإ عة

 :Artinya إ ذإ 

“Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya 
maka tunggulah kehancurannya.”72 

 

Hadis ini juga mengisyaratkan bagi orang awam yang hendak 
 

menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya 
 

kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam 
 

suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. 
 

Profesi advokat juga dikenal dalam QS. Al-Qashash, 28: 33-34 
 

فرس   ل
 
فخإ ف أ ن قيلتون وأ    خ ه   رون هو أ فصح م   ن لسإ    ن أ

 
 إ    ن قتلت من  م فنسإ  أ

ردءإ  يصد   ق      ن إ    ن أ خإ ف أ ن يكذبون قإ ل رب  معي
Terjemahnya: 

“Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari 
golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku.34. Dan 
saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia 
bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata- an)ku; 
Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.”73 

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan 
 

kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari 
 

kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa mengganggap Harun 
 

lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi 
 

secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah 
 

mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan 
 
 
 
 

72Abû „Abd Allâh Muhammad ibn Ismâila l-Bukhârî, Al-Jâmi’al-Shahîh, (Cet. III, Jilid I, 

Bayrût: Dâr IbnKatsîr, 1407H/1987 M), h. 33. 

73Kementerian Agama, Al-QuranDan Terjemahnya, h. 614. 
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pengadilan. Dimana ayat diatas tersebut pula menjadi perandaian bahwa advokat 
 

sangat di butuhkan keberadaannya guna merealisasikan justice for all. 
 

Ayat berikut juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa, 4:135 
 

ع أ نف  سك أ و أ لو   لين وأ أ لقربني إ ن بلقسط شهدإ ء    م    ولو ل
 
 أ    لين ءإ منوإ  كونوإ  قومني أ

         إ 
 
 ب  مإ  ف   ل تتبعوإ  أ لهوى أ ن تعدلوإ  وإ ن تلوإۥ  أ و تعرضوإ  فإ ن أ    م    كن  ي   أ

لى ف   م    أ و
 
 بمإ  تعملون خبيإ  يكن غنيإ  أ و قفيإ  أ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar -benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.”74 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada 
 

seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang 
 

hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum 
 

lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi 
 

ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum. 
 

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah 
 

horizontal kepada sesama manusia (habl min al-nâs). 
 

Berdasarkan pelbagai dinamika yang terjadi di dunia peradilan selama ini 
maka sangat wajar kalau advokat harus bertindak secara profesional 
menangani perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Seperti saat ini 
banyak kasus hukum cenderung mengorbankan pihak rakyat dan hukum . 
Perkara terhadap rakyat kecil seperti tidak pernah terungkap dengan jelas. 
Penegakan hukum harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan. kasus ketidakadilan dan kesesatan hukum menjadi praktik 
buruk dan kelemahan hukum di dunia peradilan selama ini.75 

 
 
 

74Kementerian Agama, Al-QuranDan Terjemahnya, h. 144. 
 

75O.C. Kaligis, Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus 

dalam Pemberantasan Korupsi, (Cet. II;Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 84. 
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Padahal ada otoritas dimiliki hakim dengan jalan penemuan hukum 
 

dimana cara menemukan hukum ini tidak ada pedomannya, petunjuknya, undang- 
 

undangnya, bahkan tidak ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat 
 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA)-nya, sehingga penemuan hukum ini 
 

sepenuhnya diserahkan pada kebijakan atau kebebasan hakim.76 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat 
 

adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara 
 

manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi 
 

rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan 
 

terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang 
 

menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, 
 

bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim 
 

dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam 
 

menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap 
 

hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi 
 

kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang 
 

advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang 
 

awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang 
 

advokat menjadi sangat penting. 
 

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke 
pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan 
bantuan hukum, dari mulai mengurusi masalah administratif, sampai pada 
proses litigasi selesai.77 

 

Uraian diatas memberikan arti, 
 
 
 

76Eddy. S. O., Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana , (Cet. I; 

Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. ix. 

77Rahmat RosyadidansriHartini, AdvokadDalamPerspektif Islam & Hu kum Posi ti f, 

(Jakarta:Ghalia Indonesia,2003), h. 65 

 
 

68



 
 
 
 
 

bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam 
memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalah yang dihadapi oleh 
seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama, yang nota 
bene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 
Tahun 1989 ayat (1) dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-
orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan 
begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus ditangani oleh 
pengadilan agama, maka kesempatan advokat pun sama peluangnya 
dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien 
kepadanya. Akan tetapi, dari sekian banyak masalah itu yang sering 
menimbulkan banyak sengketa adalah perkara perceraian antara suami-
istri yang diajukan di pengadilan agama. Dengan berlakunya Undang-
undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang 
berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama dengan 
advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Akan tetap i yang 
membedakan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan 
peradilan itu sendiri, kewengan menangani perkara perdata untuk orang 
yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan Agama. 
karenanya Advokat yang beracata di pengadilan agama tidak berperan 
sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangan 
urusan perdata bukan pidana.78 

 

Sedangkan untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, seorang advokat 
 

harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu: 
 

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus79 

2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan 

3. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila 
diajukan secara lisan atau tulisan. 

4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di 
dalam persidangan 

 

5. Telah terdaftar sebagai advokat80 

 

Selanjutnya peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai 
 

berikut: 
 

1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai 
 

talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan. 
 
 

78Roihan A, Rasyid, Hukum AcaraPeradilan Agama, (Jakarta:Raja Gra findo Persada, 

1995), h. 64. 

79R. Soeroso, Tata caradanproses persidangan, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h. 14. 
 

80Rahmat RosyadidansriHartini, AdvokadDalamPerspektif Islam & Hukum Posi ti f, h . 
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2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekara di pengadilan sesuai 
 

dengan jadwal persidangan 
 

3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan 
 

posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau 
 

gugatan atau menerima putusan pengadilan agama. 
 

4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga 
 

merasa terayomi keadilannya. 
 

5. Mewakili para piak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan 
 

lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan. 
 

6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan 
 

peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81Rahmat RosyadidansriHartini, AdvokadDalam Perspektif Islam & Hukum Posi ti f, h . 
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BAB V 
 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 
 

kesimpulan sebagai berikut : 
 

1. Peranan advokat dalam mewakili klien dalam di Pengadilan Agama Kota 
 

Maros diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat 
 

hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan. 
 

Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan 
 

beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada lex 
 

specialisnya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan 
 

pengadilan negeri khusus kasusnya perdata. 
 

2. Faktor penghambat pendukung advokat dalam mewakili klien di 
 

Pengadilan Agama Maros yaitu Kejujuran klien dalam memberikan 
 

keterangan atau kronologis serta fakta kejadian, Lancarnya proses 
 

pemeriksaan sehingga dalam proses pemeriksaan tidak terlihat lambat 
 

jalannya proses tersebut, serta Penafsiran hukum yang normatif dan 
 

advokat tidak terlalu bertele-tele tentang kesimpulan dan lainnya. 
 

Sedangkan Faktor penghambat advokat dalam mewakili klien di 
 

Pengadilan Agama Maros yaitu Hambatan segi suprastruktur, Hambatan 
 

suprastruktur merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia (SDM). 
 

Kedua, Hambatan infrastruktur, Hambatan dari segi infrastruktur 
 

merupakan aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik bantuan 
 

hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama 
 

maros. 
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3. Dalam menangani kasus di khususnya pada perkara perdata perspektif 
 

hukum islam ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar 
 

terwujud diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat 
 

hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien. 
 

B. Implikasi 
 

a. Seorang advokat harus mengungkapkan kebenaran dan keadilan, bukan 
 

berdasarkan emosi sehingga dapat bersifat obyektif. Kebencian subjektif 
 

tidak boleh menyebabkan untuk berbuat tidak adil. Sebab keadilan 
 

merupakan cerminan dari pribadi orang yang bertaqwa. 
 

b. Seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama 
 

khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya 
 

agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara 
 

yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat 
 

meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat 
 

dipertanggungjawabkan prosedurnya. 
 

c. Peran Advokat secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan 
 

mempunyai manfaat timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. 
 

Klien mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan adanya bantuan dari 
 

pengacara. Advokat sendiri merasakan kepuasan batin maupun non batin 
 

ketika membantu orang yang dalam hal ini kurang faham tentan g hukum 
 

kita. Oleh karena itu, kiranya advokat dapat menjamin hak-hak klien demi 
 

terwujudnya keadilan. 
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Data Perdata 2018- dilan Agama Maros 
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Sumber: Data primer yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Maros 
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Gambar 1.1 : Peneliti mengambil Mewawancarai dan Berpose dengan Advokat di 

Kantor Gjerta Law Office 
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Gambar 1.2 : Peneliti Mewawancarai dan Berpose dengan Hakim di Kantor 
Pengadilan Agama Maros 
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Gambar 1.3 : Peneliti Mewawancarai dan Berpose dengan Hakim di Kantor 

Pengadilan Agama Maros 
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