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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak  

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan ث

titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan ح

titik di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan ذ

titik di atas) 

 Ra R Er ر
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 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan ص

titik di bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan ض

titik di bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan ط
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   titik di 

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan ظ

titik di bawah) 

 ain „ apostrof„ ع

terbaik 

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

ـــ َ  FATḤAH A A 

ـــ َ  KASRAH I I 
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ـــ َ  ḌAMMAH U U 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 Fathah 

dan alif atau ya 

A a dan 

garis di atas 

 Kasrah 

dan ya 

I i dan 

garis di atas 

 Dammah 

dan wau 

U u dan 

garis di atas 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

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 

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,(ي)

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ (alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
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qamariyah. 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 translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari 

Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله)  

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- Jalalah, 

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 pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf capital, 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 
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Nama : Nurul Azizah 

NIM : 80100220040 

Judul : UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN OLEH HAKIM DI 

PENGADILAN AGAMA BARRU (ANALISIS PERMA NOMOR 1 

TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN) 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Upaya Pencegahan 

Perceraian Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam? 

pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam submasalah, yaitu: 

1)Bagaimana gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru?, 

2)Bagaimana upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama 

Barru ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016?, serta 3)Bagaimana upaya 

pencegahan perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru ditinjau dari 

Perspektif Hukum Islam? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

penelitian yaitu: Pendekatan Normatif, Pendekatan Yuridis dan Pendekatan 

Empiris. Kemudian sumber data penelitian ini adalah diambil dari Data Primer 

berupa wawancara dengan Pimpinan dan Hakim di Pengadilan Agama Barru, 

serta Data Sekunder berupa data yang diambil di Pengadilan Agama Barru dan 

studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Selanjutnya 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi serta penelusuran referensi lainnya. Adapun teknik pengolaan data 

dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gambaran Kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Barru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 

signifikan yaitu meningkat sekitar 20% setiap tahunnya, mayoritas diajukan oleh 

pihak istri. faktor yang menjadi penyebab mayoritas adalah adanya perselisihan 

dan pertengkaran secara terus menerus diikuti alasan meninggalkan salah satu 

pihak, sedangkan alasan yang lain hanya ada sebagian kecil. Upaya pencegahan 

perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru berupa pelaksanaan mediasi 

telah sejalan dengan ketentuan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, pada 

setiap tahapan mediasi telah dilakukan berbagai macam upaya diantaranya : pada 

tahapan Pra Mediasi dilakukan Penasehatan oleh Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara, pada tahapan Mediasi dilakukan upaya berupa : a. Menciptakan suasana 



yang nyaman dan kondusif, bahkan terkadang disertai dengan lelucon, b. 

Mendengarkan secara aktif permasalahan yang diungkapkan masing-masing 

pihak, c. Menanggapi dan memperjelas maksud para pihak serta menjembatani 

perbedaan diantara keduanya, d. Melaksanakan Kaukus, e. Menunjukkan 

penghargaan, serta pada tahapan Akhir Mediasi kembali dilakukan penasehatan 

oleh Majelis Hakim di setiap persidangan. Upaya pencegahan perceraian oleh 

Hakim di Pengadilan Agama Barru berupa pelaksanaan mediasi dalam perspektif 

hukum islam juga telah sejalan dengan konsep Islah dan Hakam, serta sesuai pula 

dengan prinsip Maqasid Syariah yakni hifdz al-nasl (menjaga keturunan). 

Kata Kunci : Mediasi, Upaya Pecegahan Perceraian, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diridai oleh Allah swt. sehingga terbentuklah sebuah 

keluarga yang berkomitmen demi menciptakan sebuah keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah.1 Pernikahan adalah akad yang sangat kuat mitssaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.2 Sayyid Sabil memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah swt. 

yang dipilih untuk jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan, berkembang 

biak, dan melestarikan kehidupan dalam mewujudkan tujuan pernikahan.3  

Pernikahan adalah fitrah manusia, dan setiap manusia pasti akan 

menjalaninya, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt. 

berpasang-pasangan, agar manusia dapat meneruskan keturunan. Pernikahan 

yang dalam istilah agama adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk 

mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan 

antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan keduanya 

untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang, ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah swt.4 Pernikahan 

telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.  

                                                           

1 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2019), h. 3. 

2 Zaeni Asyhadie dkk, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 

247. 

3 R.M. Dahlan, Fiqhi Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 4. 

4 Evy Nurachma dkk, Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini terhadap Pola Pengasuh 

Anak, (Jakarta: Nem, 2020), h. 1.  
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Dalam rumah tangga suami maupun istri diharuskan untuk saling 

melengkapi satu sama lain demi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan 

yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma.5 

Ketiga kata tersebut diambil dari firman Allah dalam QS. Ar-Rum:30/21; 

نْ  وَدَّةً وَمِنْ اٰيٰتِهٓ انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِّ نَكُمْ مَّ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجًا لتَِّسْكُنُ وْٓا الِيَ ْ
رُوْنَ   وَّرَحَْْةً اِۗنَّ فِْ ذٰلِكَ لََٰيٰتٍ لّقَِوْمٍ ي َّتَ فَكَّ

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir”.
6
  

Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang atau tentram, 

seperti rumah yang memberi rasa tenang dan nyaman. Dalam Al-Quran 

sakinah diartikan bahwa Allah telah menciptakan jodoh bagi manusia agar 

yang satu merasa damai dengan yang lainnya. Dengan demikian, keluarga 

sakinah adalah keluarga yang anggota keluarganya merasakan kasih sayang, 

keamanan, ketenangan, perlindungan, kebahagiaan, berkah, kehormatan, rasa 

hormat, dan kepercayaan.  

Mawaddah berasal dari kata wadda (َّ وَد) yang salah satu artinya adalah 

cinta. Mawaddah adalah cinta, kasih sayang kepada pasangannya. Mawaddah 

adalah cinta yang lebih cenderung mencintai materi, seperti cinta karena 

kecantikan atau ketampanan. Rasa yang tumbuh antara suami dan istri adalah 

anugerah dari Tuhan.  

Sedangkan rahmah (رَحْمَة) berarti kasih sayang. Warahmah itu 

datangnya dari Allah yaitu ampunan, rahmat, karunia, kasih sayang dan 

rezeki. Jadi, warahmah adalah sejenis cinta, kasih sayang yang lembut, siap 

                                                           
5 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, h. 15. 

6 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet. I, Bandung: PT. Cordoba 

Internasional Indonesia, 2012), h. 406. 
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berkorban untuk memberi, melayani dan siap melindungi kepada yang 

dicintai.7 

Warahmah lebih cenderung pada sifat qalbiah atau suasana hati yang 

diwujudkan dengan bentuk kasih sayang, rasa memiliki, rela berkorban yang 

terpancar dari cahaya keimanan. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sakinah mawaddah warahmah artinya adalah gambaran 

hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi 

tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup. 

Sakinah, mawaddah, warahmah bisa dicapai dalam pernikahan dengan 

kerjasama antara suami dan istri, seperti keduanya harus saling mengerti satu 

sama lain, jika istri sakit suami yang merawat sampai sembuh, begitu pula 

sebaliknya. Keduanya juga harus menjalankan kewajibannya masing-masing, 

semisal suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya, memberikan 

pakaian dan rumah yang layak, mencukupi kebutuhan istri serta menuntun 

istri menjadi lebih baik lagi. Sedangkan istri juga harus menjalankan 

kewajibannya seperti mencukupi segala kebutuhan suami, melayani suami 

dengan baik dan menjaga harta suami. Keduanya berperan penting dalam 

menciptakan suatu keluarga samawa. Keluarga merupakan batu pijakan 

orisinil dan institusi terbaik dalam membagun masyarakat, kodisi dalam 

rumah tangga/keluarga sangat mempengaruhi individu-individu serta tingkah 

laku dalam masyarakat. Masyarakat menjadi baik dengan bangunan keluarga 

yang baik pula. Sehingga nilai-nilai yang mengancam tatanan keluarga harus 

dihindari.
8
 Namun menikah tidak hanya sebagai upaya mewujudkan impian 

dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi 

yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan menikah juga 

merupakan sebuah ibadah dan menaati perintah agama, sebagai bagian penting 

dalam fase kehidupan maka pernikahan dan keluarga perlu mendapatkan 

                                                           
7 Wolipop, "Arti Sakinah Mawaddah Warahmah, Doa untuk Pengantin Baru" 

selengkapnya https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5948084/arti- sakinah-mawaddah 

warahmah-doa-untuk-pengantin-baru., diakses 08 Maret 2022. 

8 Zaeni Asyhadie dkk, Pengantar Hukum Indonesia, h. 45. 

https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5948084/arti-%20sakinah-mawaddah%20warahmah-doa-untuk-pengantin-baru
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5948084/arti-%20sakinah-mawaddah%20warahmah-doa-untuk-pengantin-baru
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banyak perhatian. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. 

Di era modern ini, pernikahan menjadi sorotan penting dalam 

kehidupan masyarakat sebab ikatan perkawinan sangat menentukan masa 

depan bangsa. Pernikahan yang gagal akan menimbulkan dampak yang besar 

dalam kehidupan masyarakat seperti sumber daya manusia (SDM) yang lemah 

karena ketidak-mampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. 

Kegagalan pernikahan tersebut terjadi disebabkan berbagai aspek, salah 

satunya suami dan istri terkadang terus-menerus menuntut haknya untuk 

ditunaikan namun mereka sendiri tidak menjalankan kewajibannya sehingga 

terjadilah perceraian. 

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal 

bercerai atau perpisahan antara suami dan istri.9
 Menurut pasal 38 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah 

putusnya perkawinan. Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan, perceraian 

merupakan putusnya ikatan perkawianan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami dan istri 

tersebut. 

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan 

tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat 

menyebabkan putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, adalah: 

1. Kematian 

2. Perceraian 

3. Atas putusan pengadilan 

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian merupakan 

kehendak Allah swt. hal ini tak bisa dicegah maupun dihindari. 

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena talak atau 

gugatan perceraian. Talak ialah perceraian yang terjadi atas kehendak suami 

                                                           
9 KBBI Online, https://kbbi.lektur.id/perceraian, diakses 13 Maret 2022. 
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sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri. 

Perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah hakim mediator 

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. 

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir 

dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin dalam menjaga 

keutuhan rumah tangga, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Perlu 

diketahui bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun 

dibenci oleh Allah swt.10
 

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai 

macam fakto-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu 

perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk 

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik ini faktor eksternal dalam 

rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam Undang-Undang 

perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan 

perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai 

talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.11 

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat 

membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan 

cerai yang dilakukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kebutuhan 

ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini begitu mudah bagi 

pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri 

dapat menimbulkan masalah dalam lingkungan karena pasangan yang telah 

bercerai dianggap telah melanggar norma sosial yang ada dimasyarakat.12 

Dalam masa pendemi pada saat sekarang ini, banyak kejadian 

perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek pernikahan, 

                                                           
10 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 105. 

11 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenda Media, 

2006), h. 189. 

12 Harsono Atik, Makalah Pisikologi Sosial, http://mutiamusfirah.Blogspot.ae/2013/05/ 

makalah-pisikologisosual-masalah?htmlm=i=l, diakses 22 Maret 2022. 

file:///C:/Users/USER/Downloads/,%20http:/mutiamusfirah
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apalagi setelah pemerintah membuat kebijakan Lockdown atau pembatasan 

kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat 

menyebabkan terjadinya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara, 

seperti kerja, sekolah, berbagai restoran ditutup, agar semua aktivitas 

dilakukan di dalam rumah. Pandemi ini juga banyak berdampak pada 

perusahaan, mengakibatkan banyak perusahaan kekurangan pendapatan 

bahkan sampai bangkrut sehingga banyak pekerja yang di rumahkan (PHK)
13

. 

Sehingga mengakibatkan pekerja yang merupakan kepala rumah tangga sudah 

tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya. Dalam suasana 

seperti ini, menyebabkan peningkatan perceraian yang begitu signifikan dari 

tahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum terjadinya percerainya terdapat 

beberapa rentetan tahapan penyelesaian sengketa. 

Tahap penyelesaian sengketa di Pengadilan diantaranya yaitu sebelum 

memasuki tahapan persidangan, terlebih dahulu diupayakan perdamaian 

terhadap pihak bersengketa termasuk perkara perceraian, berdasarkan rumusan 

pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, yang berbunyi: “Semua sengketa perdata yang diajukan di 

Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan 

perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (denden 

verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung” 

Mediasi dilakukan oleh mediator. Berdasarkan Perma Nomor1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1) “Mediasi 

merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses musyawarah 

demi mencapai suatu kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Mediator di Pengadilan 

                                                           
13 PHK adalah pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjanya karena 

terjadinya sebab tertentu. 
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merupakan Hakim sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam 

proses mediasi.
14

  

Sedangkan dalam hukum Islam mediasi juga disebut dengan al-islah 

dan hakam.
15

 Al-islah memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan 

menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya 

menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan 

mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu 

dan lainnya. Dan hakam merupakan salah satu cara mengatasi syiqaq. Secara 

bahasa “hakam” diambil dari kata ”at-tahkim” dalam bahasa Arab, yang 

artinya menjatuhkan hukuman. Dalam kamus Yunus hakam berarti hakim atau 

pemisah. Ada juga yang mengartikan hakam sebagai juru damai, penengah, 

atau mediator (juru damai, pemisah atau hakim) untuk mendamaikan dua 

pihak yang berselisih. Dalam hal syiqaq, tugas hakam untuk mendamaikan 

suami istri yang berperkara.
16

 Apabila mediasi tidak berhasil barulah masuk 

ke tahap persidangan.  

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2020 tembus 

hingga 380 kasus sedangkan pada tahun 2021 kasus perceraian tembus hingga 

457 kasus. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru meningkat 

sebanyak 20% dari tahun sebelumnya sedangkan keluarga merupakan batu 

pijakan pertama dalam individu serta tingkah laku di masyarakat. Pernikahan 

yang gagal akan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan 

masyarakat oleh karena itu sebuah rumah tangga haruslah dijaga keutuhannya, 

selain menimbulkan dampak yang serius dalam masyarakat, perceraian juga 

merupakan perkara halal yang di benci oleh Allah swt. karena dengan 

perceraian bukan hanya memutuskan pernikahan diantara suami dan istri 

                                                           
14 Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial 

dalam Perspektif Sosiologis” (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 5 No. 2. Desember 

2020), h. 5. 

15 Nuraningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Cet. 1, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119. 

16 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (Cet. I, Jakarta Selatan: Suka Buku, 2018), h. 

261. 
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tetapi kadang dampaknya sampai memutuskan silaturahmmi antara kedua 

keluarga tersebut. Maka Hakim sebagai mediator sangat berperan penting 

untuk mendamaikan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini 

sangat menarik untuk diteliti, upaya apa saja yang dilakukan oleh Hakim 

dalam merukunkan pihak berperkara, khusunya dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Barru, demi mengurangi angka perceraian dan menjaga 

keutuhan rumah tangga di dalam masyarakat. Berdasarkan persoalan diatas 

maka terciptalah sebuah tesis yang berjudul “Upaya Pencegahan Perceraian 

oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Upaya Pencegahan Perceraian oleh 

Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam” Oleh 

karena itu, fokus penelitian ini akan difokuskan pada: 

a. Upaya Pencegahan; 

b. Perceraian; 

c. Pengadian Agama Barru; 

d. Perma Nomor 1 Tahun 2016; 

e. Hukum Islam. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, dapat dideskripsikan 

bahwa pencegahan perceraian oleh Hakim merupakan upaya yang 

dilakukan Hakim dalam mencegah terjadinya perceraian. Upaya 

pencegahan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan oleh Hakim di 

dalam ruang lingkup Pengadilan. Oleh karena itu, penulis berusaha 

mengulas upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Hakim di 

Pengadilan Agama Barru. Adapun deskripsi fokus penelitian ini yaitu: 
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a. Upaya Pencegahan merupakan usaha atau ikhtiar dalam mencegah 

terjadinya sesuatu yang memiiki banyak mudharat. Upaya pencegahan 

yang akan dibahas merupakan mediasi.  

b. Perceraian oleh Hakim merupakan perceraian dalam ranah hukum, 

yang terjadi atas kehendak Hakim melalui berbagai pertimbangan-

pertimbangan yang matang berasaskan keadilan berdasarkan Al-

Quran, Hadis dan Undang-Undang.  

c. Pengadilan Agama Barru merupakan Pengadilan tingkat pertama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru. 

d. Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung, yang berisi tentang prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

e. Hukum Islam merupakan hukum yang dianut oleh ummat beragama 

Islam yang diturunkan Allah ke bumi sebagai pedoman bagi manusia. 

 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Upaya 

Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) 

Perspektif Hukum Islam”. Terkait dengan hal tersebut maka dapat diangkat 

sebuah sub-sub masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru?  

2. Bagaimana upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di Pengadilan 

Agama Barru ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016? 

3. Bagaimana upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di Pengadilan 

Agama Barru ditinjau dari Perspektif Hukum Islam? 
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D. Tinjauan Pustaka  

1. Jurnal (2021) “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya 

Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian”.
17

 Ditulis oleh Risa Nurhalisa, 

jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang berfokus pada 

faktor yang menjadi pemicu perceraian dan upaya pencegahannya. 

Perbedaan penelitian tersebut terletak pada pada judul dan jenis penelitian. 

Sedangkan judul yang penulis teliti Upaya Pencegahan Perceraian oleh 

Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam yang 

berfokus pada upaya yang dilakukan Hakim dalam mencegah terjadinya 

perceraian di Pengadilan Agama Barru.  

2. Jurnal (2021) “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”.
18

 Ditulis oleh 

Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, jurnal ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, yang berfokus pada perceraian masa pandemi covid-

19. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada judul, yaitu Perceraian 

Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan judul yang penulis teliti 

adala Upaya Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama 

Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan) Perspektif Hukum Islam.  Penelitian ini berfokus pada upaya 

pencegahan penceraian oleh Hakim. 

3. Jurnal (2020) “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam 

Perspektif Sosiologis”.
19

 Ditulis oleh Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, 

penelitian ini berfokus pada eksistensi upaya dalam mencegah perceraian 

                                                           
17Risa Nurhalisa, “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis 

terhadap Perceraian” (Jurnal Media Gizi Kesmas, Volume 6, No. 2, Juni 2021: 158-164), h. 1. 

18 Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, “Perceraian Akibat Dampak Covid-

19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” (Jurnal Khazanah 

Hukum, Volume 3 No. 2, 2021: 87-97), h. 1. 

19Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial 

dalam Perspektif Sosiologis” (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 5 No. 2. Desember 

2020), h. 1. 
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yang diakibatkan oleh media sosial. Sedangkan judul penelitian yang 

penulis teliti yaitu Upaya Pencegahan Perceraian oleh Hakim di 

Pengadilan Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam.  Berfokus pada 

pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama 

Barru. 

4. Jurnal (2016) “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Perma Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”
20

. Ditulis oleh Imam Ali 

Bashori, dalam pembahasan jurnal ini membahas mengenai jenis-jenis 

mediasi. Jurnal ini sebagai bahan pedoman untuk menyelesaikan tesis 

sebab bertalian dengan judul tesis yang akan dibahas mengenai Upaya 

Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) 

Perspektif Hukum Islam.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian yang akan 

dilaksanakan berbeda dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, 

baik dari segi jenis penelitiannya maupun metode pendekatannya. Adapun 

dalam penelitian ini akan difokuskan Upaya Pencegahan Perceraian oleh 

Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi hal utama 

penulis mengambil judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Barru. 

                                                           
20 Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Perma No. 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (Istinbath: Jurnal Hukum, Volume 12. No. 2. 

Maret 2017), h. 1. 
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b. Untuk mengetahui upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di 

Pengadilan Agama Barru ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

c. Untuk mengetahui upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di 

Pengadilan Agama Barru ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah secara umum 

dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah khasanah ilmu 

pengetahuan sebagai media riset ilmiah pada tahun mendatang.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan bacaan dan 

sebagai kontribusi untuk mendukung penelitian-penelitian 

selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian di bidang yang 

sama untuk mahasiswa secara khusus dan untuk masyarakat secara 

umumnya. 

b. Kegunaan praktis 

1) Adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua 

pihak terkait dan dapat dijadikan sebagai data atau informasi 

penting, guna melakukan upaya-upaya pengembangan dalam 

pencegahan perceraian di Pengadilan Agama maupun di 

masyarakat secara umum. 

2) Bagi Penulis, memberikan motivasi agar dapat menambah ilmu 

sebanyak-banyaknya serta menambah pengetahuan dalam 

pencegahan perceraian.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pernikahan  

1. Pernikahan Perspektif Hukum Positif 

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan 

Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 

manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara 

yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.1 Menurut bahasa, nikah 

berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan 

mengumpulkan. 2 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974.3 Untuk itu pasangan suami istri dituntut untuk saling 

mengerti, membantu, dan yang terpenting adalah saling melengkapi. 

Syarat sah suatu perkawinan diatur dalam undang-undang 

Perkawinan. Syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh kedua calon 

mempelai yang akan melakasnakan perkawinan. Berdasarkan Undang-

Undang Perkawinan, ada dua macam syarat perkawinan yaitu syarat 

materiil dan syarat formal. syarat materiil adalah syarat yang melekat pada 

diri masing-masing pihak atau disebut juga sebagai syarat subjektif. 

Sedangkan syarat formal adalah mengenai prosedur atau tata cara

                                                           

1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6. 

2 Hafizh Dasuki dkk”, Ensiklopedi Islam, (Cet. I, Jilid 4, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1993), h. 32. 

3 Agoes Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, Jurnal 

Psikologi Vol. 2 No. 2, (2004), h. 94. 
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pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang atau disebut 

juga sebagai syarat objektif.4 

a. Syarat Materiil. 

1) Persetujuan kedua calon mempelai 

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, 

perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, 

artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan 

suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.  

2) Izin Orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 Tahun 

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk 

melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur 

mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.  

3) Pria dan wanita berumur 19 tahun 

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan 

pihak wanita sudah berusia 19 tahun.5 Pembatasan umur ini 

diperuntukan agar suami istri mendapatkan pendidikan yang sama 

dan juga untuk menjaga kesehatan calon suami istri dan 

keturunannya.  

4) Kedua pihak tidak terikat dalam suatu perkawinan 

Pada Pasal 9 Undang-undang perkawinan, seseorang masih 

terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, 

kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 

Perkawinan. Dalam pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu 

perkawinan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila 

                                                           
4 Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2000), h. 76. 

5 JDIH BPK RI, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019, diakses 21 

Maret 2022. 
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dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan 

yang dijelaskan pada pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin 

lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing. 

5) Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua 

kalinya dengan suami/istri yang sama. 

Ketentuan pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, apabila 

suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak 

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan 

tidak menentukan lain. Oleh karena itu undang-undang 

perkawinan mempuyai maksud agar suami-istri dapat membentuk 

keluaraga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadinya putusnya 

perkawinannya, jika suatu saat mengakitbatkan putusnya suatu 

perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang 

matang. Ketentuan ini mencegah tidakan kawin-cerai dalam 

masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai 

satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisasian di 

kalangan keluarga dan masyarakat umum. 

6) Bagi janda 

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, 

bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana 

disebutkan pada ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tenggang 

waku jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 

peraturan pemerintahan lebih lanjut. Pada Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 39 

disebutkam bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, 

waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila 

perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang 

masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 
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sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang 

tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.  

b. Syarat Formal 

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas 

mengenai pelaksaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 

3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975. 

2. Pernikahan Perspektif Hukum Islam 

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau tazwȋj, 

secara harfiyah adalah“bersenggama atau bercampur”. Lebih lanjut 

Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya mengungkapkan: “Secara syar‟i 

nikah adalah: “suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan 

hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan mengg unakan lafadz 

“inkah”(menikahkan), atau lafadz “tazwȋj” (mengawinkan). dan bisa juga 

diartikan menurut syara‟ ialah: “Akad yang menjadi perantara 

diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau 

tazwȋj, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna 

majazi dalam waț‟ȋ, hal ini menurut qaul yang şahih”.6 

Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunnah” mendefinisikan 

nikah sebagai "Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum 

berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan".7 

Allah swt. berfirman dalam QS. Az-Zariyat/51:49.  

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ 
 

 

 

                                                           
6 Fathul Mu‟in Bisarkhi Qurrotul „Ain, (Bilma‟na „Ala Fesanteren), h. 97-98 

7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon), h. 1. 
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Terjemahnya: 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kamu mengingat (kebesaran Allah).”
8
  

Para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna nikah yang 

hakiki9 dan makna yang majȃzi 10 sebagai berikut: 

Pendapat pertama (Mażhab Syafi‟iyah) yang disahihkan oleh Abu 

Thayib, Mutawali dan Qaḑi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya 

digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara 

majȃzi untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat şahih 

dari mazhab Syafi‟iyah,11 

Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa 

nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi 

kadang dipakai secara majȃzi untuk menyebut akad nikah. 

Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu 

upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah 

tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat 

menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.12 

Pengertian perkawinan juga dijelaskan di dalam bab Dasar-dasar 

perkawinan Kompilasi Hukum Islam pasal 2: “perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah”. Dan tujuan dari perkawinan terdapat dalam pasal 3 yaitu “untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah”.13 

                                                           
8 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 522. 

9 Haqiqi adalah suatu lafadz yang digunakan pada makna aslinya. 

10 Majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya, karena alasan tertentu, atau 

pelebaran medan makna dari makna dasarnya. 

11 Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifayah al-Akhyar, h. 460. 

12 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Baru Van Hoeve, 

1996), h. 1329. 

13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. ke-5, Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 35-40. 
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Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan 

kata akad mitssaqan ghalidzan yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari 

ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir 

batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan 

keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar 

ketuhanan Yang Maha Esa.  

Dalam Pernikahan Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum 

perkawinan sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan 

perkawinan, hukum nikah adakalanya menjadi wajib, haram, makruh, 

sunnat (mandub) dan adakalanya mubah.14  

Ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah 

mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makhruh.15 Di 

Indonesia pada umumnya masyarakat menganut mazhab syafii jadi 

memandang hukum adat melakukan perkawinan ialah mubah.  

Terlepas dari pendapat para imam mazhab, Islam sangat 

menganjurkan kaum Muslimin untuk melangsungkan perkawinan asalnya 

adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang dibolehkan. Namun sifat 

hukum dari mubah dapat berubah tergantung kepada pelakunya sendiri, 

dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram. 

Dalam pernikahan rukum nikah adalah hal mendasar yang menjadi 

syarat penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Menurut pandangan ulama 

Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan 

jumhur, rukun nikah terdiri dari a) pengantin lelaki, b) pengantin 

perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad 

nikah).16 Sementara itu, Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun 

nikah.17 

                                                           
14 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqhi Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 12. 

15 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqhi Munakahat, h. 13. 

16 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 458-9. Lihat juga al-

Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, h. 6521. 

17 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, h. 1665. 
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Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:18 

1) Syarat pengantin laki-laki adalah,  

(a) Islam; 

(b) Rida terhadap pernikahan tersebut; 

(c) Orangnya jelas; 

(d) Tidak ada halangan shara‟,  

Misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut 

Ḥanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan 

syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah 

cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah 

memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat 

untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan 

maslahah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi‟iyah juga memperbolehkan 

ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun 

lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahah. Ḥanābilah 

memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang 

masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.19 

2) Syarat pengantin wanita adalah  

(a) Rida terhadap pernikahan tersebut; 

(b) Islam; 

(c) Orangnya jelas;  

(d) Tidak ada halangan shar‟i untuk dinikahi, baik yang bersifat 

muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) 

misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain. 

3) Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat 

wali adalah:  

(a) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal); 

(b) Merdeka;  

                                                           
18 Iffah Muzammil, Fiqhi Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Cet. I, 

Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 9. 

19 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, h. 6534. 
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(c) Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan;  

(d) Laki-laki; 

(e) Adil.  

4) Syarat saksi adalah:  

(a) Cakap bertindak hukum; 

(b) Minimal dua orang laki-laki;  

(c) Muslim;  

(d) Melihat;  

(e) Mendengar;  

(f) Adil;  

(g) Faham terhadap maksud akad;  

(h) Merdeka. 

Jumhur ulama baik mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah 

sepakat bahwa yang termasuk rukun di dalam akad nikah adalah adanya 

saksi-saksi dalam peristiwa akad itu secara langsung. Berdasarkan 

sabda Rasulullah saw:  

 حَ ا كَ نِ  لَ ا  )ع  وْ ف ُ  رْ مَ  يِْْ صَ لُ اْ  نِ بْ  انَ رَ مْ عِ  نْ عَ  نِ سَ لَ اْ  نِ عَ  دُ حَْ اَ  امُ مَ لِ ي اْ وَ رَ 
 (نِ يْ دَ اَ ىِ شَ  وَ لٍِّ وَ بِ لَّ اِ 

Artinya: 

“Dan Imam Ahmad riwayatkan dari Al-Hasan, dari „Imran bin 

Hushain sebagai marfu‟ (sabdanya): Tidak sah sebuah pernikahan 

tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”.
20

 

Ḥanafiyah membolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan sebagaimana dalam muamalah. Ḥanafī juga memperbolehkan 

orang buta dan orang fasik menjadi saksi.21 

Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa ulama diantaranya 

Abū Thaur, Ibn Abī Lailā, Abū Bakr al-Aṣam, menyatakan sah 

pernikahan tanpa saksi, karena ayat-ayat al-Qur‟an yang membicarakan 

                                                           
20 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1925), h. 81. 

21 al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī, vol. 9, h. 6561. 
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tentang pernikahan tidak menyebutkan persyaratan adanya saksi, Allah 

swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa‟/4:3. 

نَ ا…    …لنِّسَاۤءِ فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِّ
Terjemahnya: 

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”.22  

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nūr /24:32.  

  …وَانَْكِحُوا الَْيََمٰى مِنْكُمْ 
Terjemahnya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu”.23 

Mereka juga mengajukan argumen bahwasanya Ḥasan b. „Alī 

pernah melakukan pernikahan tanpa saksi, namun kemudian 

mengumumkannya.24 

5) Syarat ijab-qabul adalah:  

(a) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi‟il 

māḍī); 

(b) Tidak mengandung makna yang meragukan; 

(c) Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. 

Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, 

“saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi 

pegawai negeri”; 

(d) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul 

berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya 

kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, 

namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, 

maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah 

satu majlis; 

                                                           
22 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 77. 

23 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 354. 

24 Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 

(T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 13. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al- Islāmī, vol. 9, h. 

6559. 
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(e) Qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan 

dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus 

sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam 

qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah 

yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun 

menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam 

akad, maka menjadi bagian dari akad; 

(f) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak 

ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan 

adanya perubahan dari tujuan akad; 

(g) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas; 

(h) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya; 

(i) Disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak 

berada di tempat; 

(j) Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa 

pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain. 

Ijab dan kabul berasal dari bahasa Arab yang berarti pasangan 

untuk membentuk sebuah akad nikah.25 Menurut Shāfi‟ī dan Ḥanbalī, 

lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan tazwīj atau 

terjemahannya dalam bahasa lain. Sementara itu, ulama Ḥanafī 

memperbolehkan ijab menggunakan lafaz selain nikah dan tazwīj, 

seperti hibah, tamlīk, sadaqah, dan lain-lain. Di antara alasan Ḥanafiyah 

adalah Q.S. al-Aḥzāb [33]:50: 

نُكَ مَِّاا  يَ ُّهَا النَّبُِّ اِنََّّا اَحْلَلْنَا لَكَ ازَْوَاجَكَ الّٰتِاْ اٰتَ يْتَ اجُُوْرَىُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يََيِ ْ  يَاٰ
تِكَ وَبَ نٰتِ خَالِكَ وَبَ نٰتِ خٰلٰتِ  كَ وَبَ نٰتِ عَمّٰ ُ عَلَيْكَ وَبَ نٰتِ عَمِّ كَ الّٰتِْ افَاَۤءَ اللّّٰ

 وَامْراَةَ  مُّؤْمِنَة  اِنْ وَّىَبَتْ نَ فْسَهَا للِنَّبِِّ اِنْ ارَاَدَ النَّبُِّ انَْ يَّسْتَ نْكِحَهَا 
ىَاجَرْنَ مَعَكََۗ

                                                           
25 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2019), h. 94. 
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خَالِصَة  لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيََْْۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَ رَضْنَا عَلَيْهِمْ فِاْ ازَْوَاجِهِمْ وَمَا 
ا مَلَكَتْ  ُ غَفُوْر ا رَّحِيْم   وكََانَ اللّّٰ

َۗ
 ايََْاَنُ هُمْ لِكَيْلََ يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرجَ 

Terjemahnya: 

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 

isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba 

sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh 

dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan 

(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki 

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan 

anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut 

hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan 

dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai 

pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. 

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 

kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya 

yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.26 

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang 

mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak 

minimal lima tujuan umum.27 Penetapan tujuan perkawinan didasarkan 

pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Saw. 

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu: 

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah; 

2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia 

(reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi 

agama Islam; 

3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual); 

4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan; 

5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari 

sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis. 

                                                           
26 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet. I, Bandung: PT. Cordoba 

Internasional Indonesia, 2012), h. 424. 

27 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223. 
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Maka dapat disimpulakan, tujuan perkawinan menurut hukum 

Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia.28 

 

B. Perceraian 

1. Perceraian Perspektif Hukum Positif 

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan 

secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk 

tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka 

tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan 

yang resmi. 

Perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan antara suami dan 

istri dalam sebuah perkawinan secara hukum, namun perceraian tidak 

hanya berarti putusnya hubungan suami dan istri. Banyak hal yang 

ditimbulkan dan harus dihadapi sebagai dampak dari perceraian, baik oleh 

pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah 

terjadinya perceraian, karena menyangkut aspek emosi, ekonomi, dan 

sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat.29 

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang 

perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan 

dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan 

pengadilan”.30 

Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan 

karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya 

perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam 

Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di 

                                                           
28 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqhi Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 23. 

29 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, “Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga 

Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”, Jurnal Antropologi 

Indonesia, Vol. 34 No. 2 (2013), h. 102. 

30 Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha 

dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan 

cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang 

dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.32 

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam pasal 38, disebutkan bahwa perkawinan dapat 

putus karena: 

a. Kematian, 

b. Perceraian dan 

c. Atas keputusan Pengadilan. 

Kemudian, pasal 39 menegaskan bahwa: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.  

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan tersebut. 

Kemudian, Pasal 40 menyebutkan bahwa: 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini 

diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.  

Lebih lanjut Pasal 41 menerangkan bahwa akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah: 

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

                                                           
31 Lihat Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

32 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 

h. 29-30. 
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ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusan. 

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas isteri. 

Untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 18, bahwa perceraian itu 

terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

pengadilan. 

Selain itu, dalam Pasal 19 ditegaskan bahwa perceraian dapat 

terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya; 

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

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 

(6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 
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Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa perceraian di luar 

sidang dengan alasan apapun dianggap tidak sah. Selain itu, alasan 

perceraian yang dapat diterima ada enam jenis, yakni alasan moral, alasan 

tidak tanggung jawab, alasan dipenjara, alasan penganiayaan, alasan cacat 

fisik, dan ketidakharmonisan. Beberapa alasan di atas dapat dikembangkan 

oleh pihak pengadilan jika dirasa dapat memenuhi rasa keadilan.33 

2. Perceraian Perspektif Hukum Islam  

a. Pengertian 

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus 

hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua 

istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah 

perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup 

sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah 

satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan 

perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.34 

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang 

berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti 

melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 

Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau 

mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata 

tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan 

perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri 

tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak baik 

sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah 

berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya 

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua 

menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.35  

 

                                                           
33 Sudirman, Pisah Demi Sakinah, h. 43. 

34 KBBI, http://kbbi.web.id/cerai, diakses tanggal 23 Maret 2022. 

35 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 191-192. 

http://kbbi.web.id/cerai,
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b. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam 

Dasar Hukum perceraian dalam Islam diantaranya adalah QS. Al-

Baqarah/2:229. 

 بِعَْرُوْفٍ 
ٌۢ
 بِِِحْسَانٍ َۗ وَلَ يََِلُّ لَكُمْ انَْ تََْخُذُوْا  الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِ ۖ فاَِمْسَاك 

ٌۢ
اوَْ تَسْريِْح 

اَفاَا اَلَّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللِّّٰ َۗ فاَِنْ خِفْتُمْ اَلَّ يقُِيْمَ  تُمُوْىُنَّ شَيْ   ا اِلَّا اَنْ يََّّ ا حُدُوْدَ مَِّاا اٰتَ ي ْ
 تلِْكَ حُدُوْدُ اللِّّٰ فَلََ تَ عْتَدُوْىَا ووَمَنْ  َٖۗ  دَتْ بِواللِّّٰ ۙ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْ تَ 

كَ ىُمُ الظّٰلِمُوْنَ  ىِٕ
ۤ
 ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللِّّٰ فاَوُلٰ

Terjemahnya: 

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami 

dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) 

khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran 

yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah 

orang-orang zalim.”
36

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang 

terbatas, yakni dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan 

untuk melakukan rujuk. Maksudnya apabila suami sudah menalak 

istrinya sampai dua kali, suami masih dapat kembali bersama istrinya 

dengan proses rujuk. 

Allah swt. berfirman tentang tentang talak dalam QS. At-

Talaq/65:1. 

ةَو وَات َّقُوا اللَّّٰ  تِِِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ يَ ُّهَا النَّبُِّ اِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لعِِدَّ  ربََّكُمْو يَاٰ
تِْيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ يِّنَةٍَۗ وَتلِْكَ حُدُوْدُ لَ تُُْرجُِوْىُنَّ مِنٌْۢ بُ يُ وْتِِِنَّ وَ  لَ يََّْرُجْنَ اِلَّا انَْ يََّّ

َ يَُْدِثُ بَ عْدَ  َٖۗ  اللِّّٰ َۗوَمَنْ ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللِّّٰ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَو  لَ تَدْريِْ لَعَلَّ اللّّٰ
 ذٰلِكَ امَْر ا

                                                           
36 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 
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Terjemahnya: 

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah 

itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) 

keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang 

jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar 

hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali 

setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”
37

  

Dalam ayat tersebut Allah swt. memberitahu Nabi Muhammad 

saw. bahwa jika beliau ingin menceraiakan istri atau isteri-istrinya, 

maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga 

mereka dapat menghadapi masa iddahnya. Maksudnya adalah istri-istri 

tersebut diceraikan dalam keadaan bersih atau saat istri tersebut 

diceraikan tidak dalam keadaan haid. 

Adapun dalam hadis, terdapat beberapa hadis yang membahas 

tentang dibolehkan terjadinya talak. Diantaranya terdapat hadis yang 

populer seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud:  

أبغض اللَل إلى الله تعالى »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبِ  -عن ابن عمر رضي الله عنه
 .]وجامَ  ابنو  وداوَدأب اهوَ ر  .« [الطلَق

Artinya: 

“Dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw. mengatakan: Perkara 

halal yang dibenci Allah adalah perceraian (talak). (H.R. Abu 

Daud dan Ibnu Majah)”
38

  

Maksud dari hadis tersebut adalah Allah swt. membenci talak 

dilihat dari sisi talak yang dapat memutuskan tali perkawinan yang 

menghambat kwantitas umat dan memutuskan tali silaturrahmi diantara 

kedua belah pihak bahkan dalam kedua keluarga. Namun talak dapat 

dijadikan sebagai pintu darurat bagi yang mempunyai kehidupan rumah 

tangga yang tidak aman selalu bertengkar, tidak ada ketentraman 

                                                           
37 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 558. 

38 Ijmaharatu,  https://islamic-content.com/hadeeth/2158, (Diakses 23 September 2022).  
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didalamnya. Percerainya bukan merupakan alternatif pertama ketika 

rumah tangga menghadapi goncangan,39 suami istri dianjurkan untuk 

mengetahui permasalahannya dulu diperbaiki secara kekeluargaan, 

dibicarakan terlebih dahulu. Apabila masih bisa diupayakan untuk 

mempertahankan perkawinan. 

c. Macam Perceraian 

Perceraian ada dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. 

Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami sedangkan cerai 

gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukannya ke 

pengadilan.40 

Dalam hal cerai talak, ada beberapa jenis, antara lain adalah: 

1) Talak raj‟i 

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan 

(melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami 

boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika 

waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk 

mantan isterinya itu kecuali dengan akad nikah baru. 

2) Talak bain 

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau 

melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak 

boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah 

isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya 

menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis 

iddah dengan suami barunya. 

3) Talak sunni 

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada 

isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam 

keadaan suci. 

                                                           

39 Sudirman, Pisah Demi Sakinah, (Jember: Buku Pusaka Radja, 2018), h. 22. 

40 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 233. 
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4) Talak bid‟i 

Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan 

haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).41 

5) Talak taklik 

Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat 

dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu 

dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.42 

Taklik talak ada 2 (dua) macam, yakni taklik qasami dan taklik 

taklik syarthi. Taklik qasami adalah taklik yang dimaksudkan 

seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan 

atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. 

Adapun taklik syarthi yaitu taklik yang dimaksudkan untuk 

menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik 

yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi 

mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya 

akad talak dapat dijatuhi talak dan ketika terjadinya perkara yang 

ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.43 

Selanjutnya, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara 

mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama ada dua 

macam, yaitu fasakh dan khulu‟. 

a)  Fasakh 

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi 

yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi sebagai berikut: 

(1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam 

bulan berturut-turut; 

                                                           
41 Ali Yusuf as-Subki, Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: 

Amazah, 2012), h. 334-337. 

42 Aturan taklik talak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46. 

43 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141-148. 
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(2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-

turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi 

tentang batas waktunya); 

(3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah 

disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun 

seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau 

(4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, 

penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan 

keselamatan dan keamanan istri; 

(5) Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan 

bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan 

(tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.44 

b) Khulu‟ 

Khulu‟ adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas 

permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang 

diserahkan kepada suami.45 Khulu' disebut dalam QS. Al-

Baqarah/2:229. 

d. Rukun Talak 

Rukun talak menurut Ḥanafiyah hanya satu, yakni lafaz talak. 

Sementara menurut jumhur ada lima, yakni suami yang menjatuhkan 

talak, istri yang ditalak, ṣighat, dan ada kehendak menjatuhkan talak.46 

Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah: 

1) Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili, 

yang baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Talak yang 

dijatuhkan orang gila, walaupun gilanya datang dan pergi tidak sah, 

jika talak tersebut dijatuhkan saat dia gila.  

                                                           
44

 KSI Al-Khoirot, Talak dan Gugat Cerai dalam Islam. https://www.alkho 

irot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#sthash.hWgh85Wd.dpuf (20 Maret 2022). 

45 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

Khitbah Nikah, dan Talak. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 297-300.  

46 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, 6878-9. 
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Ḥanābilah menilai sah talak yang dijatuhkan anak yang mumayyiz 

sepanjang ia berakal dan mengetahui akibat hukum dari talak. 

Ḥanafī berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan 

dipaksa, sah.47 Pendapat jumhur didasarkan pada hadis Nabi: 

“Diangkat pena dari tiga orang, yakni dari orang yang tidur 

sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang 

gila sampai dia berakal”. 

“Dari Abū Dhar al-Ghifārī, ia berkata, Rasulullah bersabda: 

”Sesungguhnya Allah mengampuni ummatku dari (dosa) karena 

keliru, lupa, serta karena dipaksa”.  
48  

2) Ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini seseorang sengaja 

mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai maknanya, sekalipun tanpa 

didahului niat.  

Dengan demikian, talak tidak perlu didahului niat sepanjang 

dilakukan dengan sengaja dengan lafaz ṣarīḥ (jelas dan tegas). 

Sebaliknya, seseorang yang menyebutkan kata talak kepada istrinya 

namun dimaksudkan untuk menyanyi, atau mengajar, tidak jatuh 

talak. 

3) Sasaran talak adalah istri yang sedang terikat pernikahan sekalipun 

belum terjadi senggama, atau sedang menjalani masa „iddah talak 

raj‟ī.  

Seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum 

menjadi istrinya, tidak sah, sekalipun pada akhirnya wanita itu 

menjadi istrinya, sejalan dengan hadis Nabi: “Dari „Ali b. Abi talib, 

dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: ”Tidak ada talak, 

sebelum ada pernikahan”. 

4) Ada hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan 

tersebut. 

                                                           
47 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, 251-3. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al- Islāmī 

wa Adillatuh, vol. 9, h. 6881. 

48 „Alī al-Qārī, Sharah Musnad Abī Ḥanīfah, vol. 1, (T.t: t.p., t.th.), h. 477. 
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5) Lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik 

secara ṣarīḥ (jelas dan tegas), yakni talak, firāq dan al-sarḥ maupun 

kināyah (sindiran). Lafaz yang ṣarīḥ tidak perlu niat, sementara lafaz 

sindiran harus disertai niat untuk menjatuhkan talak. Talak dapat 

dijatuhkan dengan lisan, tulisan, ataupun isyarat. 

Namun demikian, berbeda dengan jumhur (Ḥanafī, Mālikī, dan 

Ḥanbalī), menurut Shāfi‟ī, talak yang dijatuhkan dengan tulisan, 

termasuk talak kināyah, sebab bisa jadi tulisan tersebut hanya 

dimaksudkan untuk latihan menulis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, talak 

tersebut dianggap sah jika disertai niat yang sungguh-sungguh untuk 

menjatuhkan talak dan dengan bahasa yang jelas dan tegas serta 

menunjuk pada isteri sebagai sasaran talak. Talak dapat dijatuhkan 

dalam bahasa Arab, atau bahasa lain yang bermakna talak.49 

Lafaz ṣarīḥ adalah lafaz yang secara jelas dan tegas 

menunjukkan makna sesuatu (dalam hal ini, menunjukkan makna talak) 

dan digunakan untuk makna talak. Dalam pandangan Shāfi‟īyah dan 

Dhahiriyah, lafaz ṣarīḥ dalam talak ada tiga, yaitu talak, firāq, dan al- 

sarḥ, karena tiga lafaz itulah yang disebutkan dalam al-Qur‟an. 

Sebagian ulama Zahiri bahkan mengatakan bahwa di luar tiga lafaz itu, 

maka talak tidak sah. Adapun ayat-ayat yang menyebutkannya 

diantaranya Q.S. al-Baqarah /2:229. 

 بِِِحْسَانٍ َۗ وَلَ يََِلُّ لَكُمْ انَْ تََْخُذُوْا 
ٌۢ
 بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْح 

ٌۢ
الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِ ۖ فاَِمْسَاك 

اَفاَا اَلَّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللِّّٰ َۗ فاَِنْ خِفْتُمْ اَلَّ يُ  تُمُوْىُنَّ شَيْ   ا اِلَّا اَنْ يََّّ قِيْمَا حُدُوْدَ مَِّاا اٰتَ ي ْ
 تلِْكَ حُدُوْدُ اللِّّٰ فَلََ تَ عْتَدُوْىَا ووَمَنْ  َٖۗ  اللِّّٰ ۙ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْ تَدَتْ بِو
كَ ىُمُ الظّٰلِمُوْنَ  ىِٕ

ۤ
 ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللِّّٰ فاَوُلٰ

 

 

 

                                                           
49 al-Fairūzabādī, al-Muhadhdhab, vol.2, h. 114. Lihat juga Sayid Sabiq, Fiqh al- Sunnah, 

vol. 2, h. 586. 
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Terjemahnya: 

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik…”
50

 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa‟/4:130. 

نْ سَعَتِو ُ كُلَِّ مِّ اٖ  وَاِنْ ي َّتَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اللّّٰ ُ وَاسِع ا حَكِيْم   وكََانَ اللّّٰ
َۗۗ  

Terjemahnya: 

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya...”51 

Adapun kinayah adalah lafaz yang mengandung banyak 

kemungkinan arti, disamping kemungkinan arti talak.52 Misalnya, 

seorang suami mengatakan kepada isterinya, „pulang saja ke rumah 

orang tuamu‟, atau „sekarang semua terserah kamu‟, dan lain-lain. 

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa talak tidak perlu saksi karena 

talak merupakan hak suami. Berbeda dengan pandangan tersebut, 

Shi‟ah Imamiyah berpendapat bahwa kehadiran saksi merupakan syarat 

sahnya talak sejalan dengan pernyataan Q.S. al-Ṭalāq/65:2. 

فاَِذَا بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فاَمَْسِكُوْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ اوَْ فاَرقُِ وْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ 
نْكُمْ وَاقَِيْمُوا الشَّهَادَةَ للِّّٰ َۗ مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللِّّٰ وَالْيَ وْمِ  ٖ  ذٰلِكُمْ يُ وْعَظُ بِوعَدْلٍ مِّ
َ يََْعَلْ لَّو ا ۙ  ٖ  الْٰخِرِ ەَۗ وَمَنْ ي َّتَّقِ اللّّٰ  مََْرَج 

Terjemahnya: 

“Apabila mereka telah mendekati akhir „iddah-nya, maka 

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 

baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 

Allah.”
53

 

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat ulama kontemporer 

diantaranya Sayid Sābiq. Menurutnya, jika dalam pernikahan 

                                                           
50 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 

51 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 99. 

52 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, h. 584. 

53 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 558. 
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disyaratkan kehadiran dua orang saksi, maka sangat logis jika dalam 

perceraian juga harus dihadiri dua orang saksi.54 

Disamping itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum talak 

yang dijatuhkan dalam kondisi atau cara tertentu yaitu: 

a) Dipaksa menjatuhkan talak. Menurut jumhur, talak yang 

dijatuhkan orang yang dipaksa, tidak sah, sebab tidak ada kehendak 

dan ikhtiyār (pilihan/kebebasan) untuk menjatuhkan talak, padahal 

ikhtiyar dan kehendak merupakan prinsip taklif. Dengan demikian, 

orang yang dipaksa menjatuhkan talak, pada dasarnya dia 

menjalankan kehendak orang yang memaksa, bukan kehendaknya 

sendiri. Setidaknya ada dua dalil yang digunakan jumhur, yakni 

Q.S. al-Nahl/16:106. 

يَْاَنِ  ٖ  اۗ اِلَّ مَنْ اكُْرهَِ وَقَ لْبُوٖ  مَنْ كَفَرَ بِِللِّّٰ مِنٌْۢ بَ عْدِ اِيَْاَنوِ نٌّّۢ بِِلِْ مُطْمَىِٕ
نَ اللِّّٰ َۗوَلََمُْ عَذَاب  عَظِيْم    وَلٰكِنْ مَّنْ شَرحََ بِِلْكُفْرِ صَدْر ا فَ عَلَيْهِمْ غَضَب  مِّ

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman 

(dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa 

kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak 

berdosa).”55 

Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Tidak ada talak dalam 

paksaan”.  
56 Berbeda dengan jumhur, Ḥanafiyah berpendapat 

bahwa talak yang dijatuhkan orang yang dipaksa, tetap sah, karena 

ia bermaksud menjatuhkan talak sekalipun tidak rela, 

sebagaimana orang yang bercanda.57 

b) Bercanda atau pura-pura. Jumhur berpendapat bahwa talak yang 

dijatuhkan dengan cara demikian sah, karena diucapkan dengan 

                                                           
54 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, h. 586. 

55 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 279. 

56 Abū al-Ḥasan „Alī b. Khalaf b. A. Mālik b. Baṭṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, Sharh Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, vol. 6, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), h. 137. 

57 Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh, vol.4, h. 253. Iihat juga Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al- Islāmī 

wa Adillatuh, vol. 9, h. 6885. 
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sengaja dan tanpa paksaan sekalipun tidak bertujuan untuk 

talak.58 

Alasan jumhur adalah hadis Nabi: “Ada tiga hal, yang baik 

disampaikan secara sungguh-sungguh, atau berolok-olok, tetap 

dianggap sungguh-sungguh, yaitu talak, nikah, dan rujuk”. 

c) Mabuk. Dalam pandangan jumhur, seseorang yang mabuk bukan 

karena sesuatu yang haram, maka talak yang dijatuhkannya tidak 

sah, seperti mabuk karena dipaksa, atau minum khamr untuk 

kepentingan pengobatan dan lain-lain.  

Dalam hal ini ia seperti orang tidur. Sebaliknya talak yang 

dijatuhkan karena sengaja mabuk dengan minum khamr atau hal 

lain yang diketahui keharamannya, maka talak yang dijatuhkannya 

sah, sebagai hukuman atas tindakannya melakukan sesuatu yang 

haram dan dilakukannya secara sengaja, tanpa tekanan ataupun 

darurat.
59

 Sementara itu, Imam Zufar dan al-Ṭaḥāwī dari kalangan 

Ḥanafīyah, salah satu riwayat Ahmad, serta imam Muzannī dari 

kelompok Shāfi‟iyah, serta „Umar b. A. Azīz dan „Uthmān b. „Affān 

berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang 

mabuk, tidak sah secara mutlak, karena ia sedang hilang akal seperti 

orang gila. Maka seluruh tindakannya bukanlah muncul dari 

kehendaknya. Adapun tindakan mabuk yang dilakukan harus 

mendapat sangsi terpisah, yakni hukuman bagi pemabuk berupa 

ḥad. Kelompok ini mengutip pernyataan „Uthmān, Ibn „Abbās dan 

„Alī, yaitu: “Uthman berkata, „tidak ada talak bagi orang gila dan 

orag mabuk‟. Ibn „Abbas berkata,‟talak yang dijatuhkan orang 

mabuk dan yang dipaksa, tidak boleh (tidak sah)‟. Dan „Ali 

berkata, „semua talak boleh kecuali talak orang yang ma‟tūh (tidak 

sadar)”. 

                                                           
58 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, h. 6886. 

59 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, h. 6876. 



 

 

  38 

 

 

 

d) Keseleo lidah/keliru (sabq al-lisān). Orang yang bermaksud 

mengucapkan sesuatu, tapi lidahnya keliru mengucap talak, maka 

tidak jatuh talak, karena tidak ada maksud dan kehendak untuk 

menjatuhkan talak. Hal ini berbeda dengan mereka yang bercanda 

dan berpura-pura. Sekalipun hanya bercanda atau berpura-pura, 

namun mereka sengaja mengucapkan kata talak, sehingga jatuhnya 

talak bagi mereka yang bercanda dan berpura-pura merupakan 

hukuman karena telah mempermainkan hukum agama.60 

e) Marah. Marah yang membuat seseorang tidak menyadari 

ucapannya, talaknya tidak sah, karena apa yang diucapkannya tidak 

muncul dari kehendaknya.61 Rasulullah saw. bersabda: “Tidak 

ada memerdekakan budak ataupun talak dalam keadaan ighlāq 

(marah)” 

Kata ighlāq ditafsirkan beragam oleh ulama. Sebagian menafsirkan 

marah, sebagian lagi menafsirkannya dipaksa, dan sebagian lagi 

menafsirkannya gila. Menurut Ibnu Taimiyahsebagaimana dikutip 

Sayid Sābiq hakikat ighlāq adalah terbelenggunya hati seseorang 

sehingga ia tidak menyadari ucapannya. Dengan demikian, 

talaknya orang yang dipaksa, gila, hilang akal akibat mabuk atau 

marah termasuk dalam kategori ighlāq. 

Sayid Sābiq membagi marah menjadi tiga tingkatan: 

(1) Marah yang membuat seseorang hilang akal sehingga tidak 

menyadari ucapannya. Dalam hal ini talaknya tidak sah. 

(2) Marah yang tidak sampai mengubah pikiran seseorang 

sehingga ia menyadari dan masih mampu mengendalikan 

ucapannya. Dalam hal ini, talaknya sah. 

(3) Marah yang tidak sampai mengubah pikirannya, namun 

sudah keluar dari kebiasaannya. Dalam kondisi ini, seseorang 

                                                           
60 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, h. 6887. 

61 Al-Jazīrī, Kitab al-Fiqh, vol. 4, h. 251. Lihat juga Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 

h. 581-582. Lihat juga al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, h. 6882. 
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masih menyadari ucapannya dan masih mengeluarkan 

perkataan secara sengaja, sehingga ia bisa menyesali atas apa 

yang sudah diucapkannya. Dalam hal ini ulama berbeda 

pendapat Sayid Sabiq cenderung menyatakan tidak sah.62 

e. Penyebab Perceraian 

Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap 

dikemukakan oleh pasangan suami–istri yang akan bercerai.
63

 

Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, 

krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan 

kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga 

memerlukan perincian yang lebih mendetail. 

2) Krisis moral dan akhlak 

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian 

juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, 

yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun 

istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan 

keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami 

ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, 

bahkan utang piutang. 

3) Perzinaan 

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan 

terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di 

luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. 

4) Pernikahan tanpa cinta 

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan 

istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa 

                                                           
62 Iffah Muzammil, Fiqhi munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Cet. I, 

Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 9. 

63 Sudirman, Pisah Demi Sakinah, h. 34. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perzinaan
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perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. 

Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, 

pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah 

sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan 

kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. 

5) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan 

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang 

namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu 

hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat 

didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang 

seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama 

dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah: 

a) Adanya keterbukaan antara suami istri 

b) Berusaha untuk menghargai pasangan 

c) Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara 

baik-baik 

d) Saling menyayangi antara pasangan. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Hakim 

Hakim merupakan sebuah profesi yang dijalankan oleh kaum 

intelektual dengan bergelar sarjana, di dalam menjalankan profesinya 

memerlukan integritas, ketelitian, ketekunan, dedikasi yang tinggi. Hakim 

adalah pejabat yang memimpin di dalam persidangan. Istilah "hakim" berasal 

dari kata bahasa Arab حكم (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, 

pemerintah". Hakim yang memutuskan perkara diantara pihak yang berperkara 

di Pengadilan.
64

 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah 

Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

                                                           
64 Wikipedia, Hakim, https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim, (03 April 2022). 
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lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada 

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim 

hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari 

lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya. Badan-badan 

kehakiman/peradilan merupakan salah satu dasar terselenggaranya pemerintah 

yang demokratis di bawah Rule of Law sebagaimana pemikiran mengenai 

negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam International 

Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965.
65

 

Hakim merupakan profesi luhur yang diikat dengan Etika Profesi. 

Berbeda dengan profesi luhur, profesi hakim memiliki keistimewaan karena 

karya profesinya selalu diberikan legitimasi sebagai kebenaran yang harus 

diterima. Legitimasi merupakan ini tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan 

manapun dalam struktur kekuassan publik diluar institusi peradilan itu 

sendiri.
66

 

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik 

dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali 

diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan 

pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, 

pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan 

kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.
67

 

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai 

kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu 

organ lembaga peradilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

                                                           
65 Yani Andriyani, Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan 

Memutus Perkara, Jurnal Logika Vol. 10 Nomor 01, Kuningan: FH UNIKU, Juni 2019), h. 13-30. 

66 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum, h. 70. 

67 Aunur Rohim Faqih, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Jurnal Agama dan 

Hak Azazi Manusia (Vol. 3, No. 1, Yogyakarta: FH UII, 2013). h. 23. 
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2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewaiban hakim 

sebagai berikut:
68

 

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik jahat dari terdakwa. 

3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 

hubungan sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan 

suami atau istri sekalipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang 

hakim anggota jaksa, advokat, atau panitera. 

4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan 

apabila terikat hubungan kekeluarga sedarah dan semenda sampai derajat 

ketiga, atau hubungan suami atau istri sekalipun telah bercerai, dengan 

pihak yang diadili atau advokat. 

5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri sari persidangan apabila ia 

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara 

yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas 

bermintaan pihak yang berperkara. 

6. Sebelum memanggu jabatannya, hakim masing-masing lingkungan 

peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya. 

Selain memiliki kewajiban yang harus dipenuhi Hakim dalam 

menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab 

tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:
69

 

a. Tanggung jawab moral, merupakan tanggung jawab yang sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan 

kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun 

                                                           
68 Umi Laili, Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan 

Pedoman Perilaku Hakim. Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 1, Juni 2017. (Samarinda: FH 

UNTAG, 2017), h. 34. 

69 Umi Laili, “Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan 

Pedoman Perilaku Hakim”. Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, (2017). h. 23. 
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kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim 

bersangkutan. 

b. Tanggung jawab hukum, adalah tanggung jawab yang menjadi beban 

hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar 

rambu-rambu hukum. 

c. Tanggung jawab teknis profesi, adalah merupakan tuntutan bagi hakim 

untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria 

teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik 

bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaga. 

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili 

berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan jika menolak sebuah 

perkara maka seorang hakim dapat dituntut dalam pengadilan yang dianggap 

secara nyata demi keadilan. Demi tercapainya hukum yang sesuai dengan 

setiap perkara yang sedang diadili sekalipun perkara tersebut belum ada 

hukum yang sudah mengikat. Sehingga hakim dengan leluasa bisa 

menentukan hukum tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 

14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Inilah yang dimaksud dari asas hukum asas Ius Curia Novit.
70

 Namun dalam 

menjalankan kewajibannya Hakim diatur oleh kode etik. Kode etik profesi 

hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim 

Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik 

dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam 

menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar 

kedinasan.
71

 Di Negara-negara maju profesi Hakim merupakan profesi yang 

sangat dihormati, disebabkan profesi ini sangat mulia, di dalam 

menjalankan profesinya sangat menjunjung tinggi etika, kejujuran, 

                                                           
70 Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta: Cv. Andy 

Offset, 2016), h. 236. 

71 Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan 

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi 
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kebenaran dan keadilan, melaksanakan tugas dengan semangat pengabdian. 

Etika menurut Apeldoorn menyebutkan “De ethiek omvat de regels van 

religie, moraal, recht en zeden” (etika, mencakup ketentuan-ketentuan 

agama, moral, hukum dan kesusilaan).
72

 

 

D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang berisi 

ketentuan bersifat hukum acara. Perma adalah suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan yang memiliki ciri-ciri
73

: 

1. Dibentuk berdasarkan wewenang legislatif delegasi; 

2. Dibentuk dalam lingkup proses “rule making
74

”; 

3. Bersifat komplementer
75

; 

4. Dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum atau undang-undang; 

5. Tidak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara; 

6. Mengatur hukum acara penyelenggaraan peradilan. 

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 1 Tahun 

2016, Perma ini membahas tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi 

adalah salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang efektif, tepat 

serta dapat menyelesaiakn perkara para pihak berperkara dengan memuaskan 

dan berkeadilan. Mediasi dikenal dan diakui sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 2 

Tahun 2003 lalu diamandemen dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan 

diamandemen dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Perma Nomor 1 Tahun 

2016 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya yang lebih optimal 

                                                           
72 Subiharta, “Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan dan Menjalankan Amanah”, 

Jurnal h. 1. 

73 Agus Satory dan Hotma Sibuea, “Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan 

Mahkamah Agung secara Materil sebagai Peraturan Perundang-Undangan”, Palar, No. 1 (2020), 

h. 9-10. 

74 Rule making adalah lembaga negara yang bertugas dalam membentuk undang-undang. 

75 Komplementer adalah saling mengisi dan saling melengkapi. 
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dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih mampu 

meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.  

Dalam Pasal 130 ayat (1) HIR
76

 (Herziene Inlandsch Reglemen) dan 

Pasal 154 R.Bg
77

 (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) hakim 

berkewajiban mendamaikan pihak berperkara sebelum dimulainya proses 

persidangan. Oleh karena itu mediasi adalah alternatif yang digunakan hakim 

sebagai upaya mendamaikan dan menyelesaikan suatu perkara dengan proses 

musyawarah dan mufakat demi mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. 

Hakim dalam mediasi merupakan pihak ketiga yang memediasi pihak 

berperkara di Pengadilan atau disebut juga mediator. Mediator adalah pihak 

netral, tidak memihak terhadap pihak-pihak berperkara. 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan peran aktif dari mediator 

dalam penyelesaian perkara atau sengketa di luar maupun di dalam 

Pengadilan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdapat hal-hal penting yang 

harus diketahui mengenai mediasi, yakni mengenai batas waktu yang lebih 

singkat lagi 10 hari dibandingkan yang dulunya batas waktu untuk mediasi 40 

hari yang sekarang menjadi 30 hari dihitung saat adanya penetapan perintah 

untuk mediasi. Kedua pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam 

pertemuan mediasi didampingi atau tidak dengan kuasa hukum terkecuali ada 

suatu alasan yang dianggap sah untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi, 

contohnya keadaan yang sedang tidak baik ataupun dalam kondisi sakit 

sehingga tidak mungkin untuk hadir dibuktikan dengan surat keterangan dari 

rumah sakit ataupun dokter pengampu, atau dengan alasan bahwa yang 

bersangkutan tinggal atau kediamannya jauh di luar negeri atau sedang ada 

tugas Negara, tuntutan dari profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa 

ditinggal.
78

 

                                                           
76 HIR adalah undang-undang yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. 

77 R.Bg adalah undang-undang yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura 

78 I Gede Satya Bala Putra Dewa dkk, “Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak”, Jurnal 

Analogi Hukum, No. 1 (1) (2019), h. 1341. 
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Berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat 

hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, dalam 

Perma Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti di dalam Perma 

Nomor 1 Tahun 2016. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik 

dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perma 

Nomor 1 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 

2016, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

Penggugat yang tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) maka akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator 

menyampaikan laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim 

Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan 

perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat 

dilaksanakannya Mediasi. 

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai kesepakatan 

sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau 

kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan Perma 

Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat 

atau tidak hadir, maka mediasi dianggap dead lock (gagal).  

Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur terkait batas waktu 

mediasi yang lebih singkat dari Perma sebelumnya, yaitu 40 (empat puluh) 

hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
79

  

E. Pencegahan Perceraian Dalam Hukum Islam 

 Hukum Islam terjemahan dari kata syariat Islam atau fiqih Islam. 

Secara etimologi (lughah) kata hukum berasal dari “hakama” yang artinya 

menolak kezhaliman/penganiayaan, menetapkan dan memutuskan. Secara 

terminologi, hukum Islam adalah perkataan Allah yang mengatur segala 

                                                           
79 Maulana Abdillah, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Di Pengadilan 

Negeri”, Media Neliti, (2020), h. 6-7. 
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perbuatan mukallaf, berupa tuntunan perintah dan larangan atau sebab syarat 

dan mani‟ (penghalang).
80

 

Secara bahasa Tahkîm ( متحكی ) berasal dari kata hakama ( محك ) yang 

artinya adalah qadla (قضلى)
81

. Tahkîm ( متحكی ) juga berasal dari kata al Hukmu 

( محكال ) yang artinya al qadlâ`u ( ءلقضاا )
82

 yang artinya mencegah terjadinya 

kezaliman. Tahkîm juga berasal dari kata al hikmatu (ا لحكمة) yang artinya al 

„adlu ( دَ للع ) keadilan, al „ilmu (ا  ملعل ) ilmu pengetahuan, dan al hilmu (ا  ملحل  (ا 

kesabaran.
83

 Inti dari keseluruhan makna tahkîm secara bahasa adalah al 

man‟u (ا لمنع) menolak. Diartikan sebagai al qadlâ`u berarti ia menolak dari 

kezaliman, dan al hikmatu berarti menolak kebodohan.
84

 

Secara istilah Tahkîm diartikan dengan arbitrase yakni pengangkatan 

para pihak yang bersepakat untuk memilih orang ketiga untuk memutuskan 

perkara persengketaan diatara mereka. Seseorang pihak ketiga ini disebut 

dengan hakam atau muhakam (arbitrator, juri).
85

 

Para fuqaha memberikan defenisi tahkîm adalah dua orang yang 

berselisih mengangkat seorang penengah (hakam) untuk memutuskan perkara 

diantara mereka berdua. Yang dimaksud dengan al khashmayn adalah dua 

orang yang berbeda dan saling berselisih, hal ini juga termasuk dengan dua 

kelompok yang berselisih.
86

 

Muhammad Zuhaili mengatakan pengertian ini merupakan pengertian 

yang sangat singkat dan tepat, pengertian ini melingkupi segala hal yang 

                                                           
80 Husain dkk, Pengantar Hukum Islam, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 13. 

81 Majma‟ al Lughah al „Arabiyyah, Al Mu‟jam al Wasîth, cet-4, (Kairo; Maktabah al 

Syurûq auliyah, 2004), h. 190 

82 Majdi al Din Muhammad bi Ya‟qub al Fairuzzabadi, al Qamas al Muhith, (Lebanon: 

Muassasah al Risalah, 2005), h. 1095. 

83 Majdi al Din Muhammad bi Ya‟qub al Fairuzzabadi, al Qamas al Muhith, h. 1100. 

84 Lihat Qahthan Abdu al Rahman al Duri, „Aqdu al Tahkim, h. 20. 

85 HA. Djazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Bandung: Kiblat Press, 

2002), h. 449-450. 
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termasuk dalam proses tahkîm dan tidak keluar sedikitpun dari makna tahkîm 

itu sendiri.
87

 

Tahkîm dalam pengertian undang-undang adalah kesepakatan pada 

pihak dalam menyelesaikan persoalan tertentu diantara individu, orang banyak 

atau badan/lembaga tertentu untuk menetapkan hukum di luar lembaga 

Peradilan.
88

 Dan dalam proses tahkîm disarankan bagi individu, orang banyak 

atau badan/lembaga untuk menjadi salah satu media dalam menyelesaikan 

perkara yang dimediatori oleh hakim.
89

 

Pengertian tahkîm yang ditetapkan oleh ahli hukum mempunyai 

beberapa elemen, sebagai berikut: 

a. Kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa untuk memutuskan 

perkara antara keduanya dengan cara tahkîm bukan menempuh jalur 

peradilan. 

b. Dua syarat yang harus ada dalam tahkîm adalah: Pertama, dua pihak yang 

bersengketa atau lebih. Kedua, hakam atau lembaga tahkîm yang 

mengupayakan damai atau memutuskan perkara antara kedua belah pihak. 

c. Tempat tahkîm dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa.
90

 

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan, secara etimologi 

tahkîm berarti mencegah terjadinya kezaliman dan secara terminologi tahkîm 

berarti dua pihak yang bersengketa bersepakat untuk menyelesaikan 

persengketaan mereka dengan bantuan pihak ketiga. 

Allah swt. berfirman dalam Al Qur‟an Surat Al- Nisa/4:35: 

نْ اىَْلِووَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُ وْ  نْ اىَْلِهَا و اِنْ يُّريِْدَآ  ٖ  ا حَكَم ا مِّ وَحَكَم ا مِّ
ر ا ا خَبِي ْ َ كَانَ عَلِيْم  نَ هُمَا َۗ اِنَّ اللّّٰ ُ بَ ي ْ ا ي ُّوَفِّقِ اللّّٰ  اِصْلََح 

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru 

                                                           
87 Qahthan Abdu al Rahman al Duri, „Aqdu al Tahkim, h. 26. 
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damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”
91

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang proses tahkîm dalam keluarga. 

Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan pelajaran berapa 

seriusnya Islam memperlihatkan wanita, hubungan suami istri, dan organisasi 

rumah tangga, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial 

kemasyarakatan.92 

 Proses tahkîm menurut Sayyid Quthb adalah proses terakhir yang 

ditempuh bagi keluarga yang khawatir akan terjadinya persengketaan antara 

suami istri yang mengakibatkan perpisahan dengan mengutus seorang 

hakam/juru damai dari keluarga wanita yang disegani oleh istri dan seorang 

hakam/juru damai dari keluarga laki-laki yang disegani oleh suami.
93

  

Kedua hakam berkumpul untuk melakukan islah/perdamaian. Apabila 

suami dan istri itu masih memiliki keinginan sungguh-sungguh untuk 

berbaikan dan keinginan tersebut hanya dihalangi oleh amarah keduanya saja, 

maka hakam dari kedua keluarga yang berusaha untuk mendamaikan 

keduanya dengan menasehati, memberikan wejangan agar keduanya 

menurunkan ego dan kembali berbaikan. Maka Allah akan memberi kebaikan 

dan taufik pada suami istri tersebut.
94

 

Ibnu Katsir mengatakan bahwa para fukaha berkata, jika terjadi 

persengketaan diantara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai 

pihak penengah, mengorek informasi tentang permasalahan keduanya dan 

mencegah kezaliman diantara keduanya. Apabila perkaranya tetap berlanjut 

dan persengketaannya semakin panjang, hakim dapat mengutus seseorang 

yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk mencari 

pernyebab perselisihan dan memutuskan tindakan yang mengandung maslahat 

                                                           
91 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 89. 

92 Sayyid Quthb, Fi Zhilal al Qur‟an, Jil-2, (Kairo; Dar al Syuruq, tt), h. 657. 

93 Sayyid Quthb, Fi Zhilal al Qur‟an, h. 656. 

94 Abu al Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al Qur‟an al Azham jil-2, h. 296. 
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bagi keduanya berupa perceraian ataupun perdamaian. Perdamaian merupakan 

hal yang dianjurkan oleh syariat Islam.  

Ali bin Abi Thalib berkata, dari Ibnu „Abbas: Allah swt. 

memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih 

(terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan mengutus juga seorang yang 

shalih dari pihak keluarga wanita, untuk mengetahui akar permasalahan dan 

siapa yang berkelakuan buruk. Jika suami yang berkelakuan buruk, maka 

mereka dapat melindungi istri dan membaasi kewajibannya dalam 

memberikan nafkah, apabila istri yang berkelakuan buruk makan mereka 

dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan 

kepadanya. Keduanya berpendapat untuk bercerai atau menyatu kembali, 

boleh saja perkara itu ditetapkan. Keduanya berpendapat untuk disatukan 

kembali, lalu salah satu suami istri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, 

kemudian salah satunya meninggal, yang meridhainya dapat waris dari yang 

tidak meridhai, sedangkan yang tidak suka tidak mendapatakan waris dari 

yang ridha.
95

  

Wahab Zuhaili berpendapat bahwa Allah swt telah menjelaskan proses 

tahkim pada QS. Al Nisa/2:35, seperti yang dipaparkan di halaman 

sebelumnya, kondisi suami istri yang melakukan tahkim, dan hakam dari 

kerabat dekat dalam menyelesaikan syiqaq
96

.  

Adapun hukum bagi mengutus dua orang hakam dari masing-masing 

kalangan kerabat suami dan istri adalah mustahab, dan dibolehkan juga 

mengirimkan dua orang hakam dari kalangan yang bukan kerabat/orang asing. 

Karena tugas hakam hanya menelaah permasalahan yang terjadi diantara 

suami dan istri tersebut. Tetapi diutamakan mengutus hakam dari kerabat 

masing-masing suami istri.
97

 

                                                           
95 Abu al Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al Qur‟an al Azham jil-2, h. 297. 

96 Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Munir fi al „Aqidah wa al Syari‟ah wa al Minhaj, Jil. 5, 

(Damaskus: Dar al Fikr Mu‟ashir, 1418 H), h. 58. 

97 Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Munir fi al „Aqidah wa al Syari‟ah wa al Minhaj, h. 60. 
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Muhammad Ali al Shabuni mengatakan hakam adalah orang yang 

mempunyai hak untuk memutuskan perkara hukum diantara dua orang yang 

sedang bersengketa.
98

 Abu Abdullah al Qurtubi memberikan syarat hakam 

dari kalangan kerabat haruslah seorang adil, mempunyai pandangan yamg 

baik serta memahami fikih. Hakam dari bukan kalangan kerabat haruslah 

orang yang adil dan alim.
99

 Syarat bagi dua orang hakam itu adalah berakal, 

baligh, adil dan muslim.  

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang hakam adalah 

sebagai berikut:
100

 

a) Niat untuk mewujudkan islah karena Allah semata, karena niat 

merupakan sebab keberhasilan islah. 

b) Dua hakam wajib bertanya tentang persoalan para pihak yang sedang 

bersengketa dan bertanya tentang hal yang berkaitan dengan kondisi 

bathin/hati kedua belah pihak yang bersengketa. 

c) Melakukan pertemuan yang berulang kali, berusaha dengan bersungguh-

sungguh untuk melakukan islah kepada para pihak dengan semaksimal 

mungkin. 

d) Setelah melakukan pertemuan dengan para pihak, dua orang hakam 

bermusyawarah dengan mengungkapkan semua persoalan tanpa ada yang 

disembunyikan, jika mereka berdua berpandangan bahwa kedua belah 

pihak dapat disatukan, maka harus disatukan. Jika tidak dapat disatukan 

kembali, maka boleh memisahkan mereka.  

 

F. Kerangka Teoretis 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mencapai hasil 

yang maksimal maka dapat disusun beberapa langkah, sebagai berikut: 

                                                           
98 Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Munir fi al „Aqidah wa al Syari‟ah wa al Minhaj, h. 62. 

99 Wahbah Zuhaili, al Tafsir al Munir fi al „Aqidah wa al Syari‟ah wa al Minhaj, h. 61. 

100 Azzuhri Al Bajuri, Rekonsreuksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia, (Uin Suska 

Riau: Disertasi, 2020), h. 67-68. 
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1. Memastikan bahwa sumber data yang akan diolah dan dianalisis 

merupakan gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru. 

2. Merumuskan hasil proses pengolahan dan analisis tersebut berupa 

deskripsi yang jelas tentang informasi upaya pencegahan perceraian yang 

dilakukan Hakim demi mengurangi angka perceraian di Pengadilan 

Agama Barru analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

3. Setelah mendapatkan deskripsi upaya pencegahan perceraian analisis 

Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu diketahui juga upaya pencegahan 

perceraian perspektif hukum Islam. 

Langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran kasus 

Perceraian  

Analisis Perma Nomor 

1 Tahun 2016 

Perspektif Hukum 

Islam 

Upaya Pencegahan 

Perceraian oleh Hakim di 

Pengadilan Agama Barru 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “Upaya 

Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru (Analisis 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) 

Perspektif Hukum Islam”, maka penulis memutuskan untuk mengambil 

lokasi penelitian di Pengadilan Agama di Kabupaten Barru. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang bersifat 

kontekstual sebab yang dijadikan sebagai instumen adalah manusia itu 

sendiri. Kemudian dalam penelitian ini disesuaikan dengan kondisi untuk 

mendapatkan data secara universal, sehingga penelitian tersebut dikatakan 

sebagai penelitian lapangan (kualitatif).
1
  

Bentuk penelitian ini bersifat sosial karena peneliti 

menggambarkan sesuai situasi yang terjadi dilapangan. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, situasi dan berbagai fenomena realita sosial yang ada di 

masyarakat. Terkait hal tersebut yang menjadi objek penelitian dan 

berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 

tertentu.
2
 

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi 

dan kejadian mengenai bentuk-bentuk pencegahan perceraian oleh Hakim 

                                                           

1Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, t.t), h. 3. 

2Burhan Bungin, Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial, (Jakarta: Kencana, t.t), h. 68. 
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di Pengadilan Agama Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Pendekatan 

Penelitian 

1. Pendekatan Normatif  

Beberapa pendapat dalam kajian Islam terkait dengan penggunaan 

pendekatan normatif. Salah satu diantaranya, yaitu Abuddin Nata, 

mengatakan bahwa pendekatan normative merupakan pendekatan yang 

berkaitan erat dengan agama yang mengkaji paham dan pokok-pokok 

ajaran yang anut.
3
 Bila berbicara tentang ajaran agama, tentunya tidak 

akan dapat dipisahkan dengan masalah teologi atau ilmu ketuhanan. Sebab 

suatu ajaran agama hanya dapat diyakini dan diimplementasikan dengan 

penuh ketulusan/kepasrahan, jika seseorang telah benar-benar percaya 

terhadap Tuhan yang mewahyukan ajaran-ajarannya. Ajaran suatu agama 

tampil prima dengan segala kebenaran dan nilai-nilai luhurnya yang 

mutlak. 

Pendekatan normatif tersebut ialah mengkaji sebuah permasalahan 

yang didasarkan pada hukum Islam, baik penyelesaiannya diperoleh 

melalui al-Qur’an dan Hadits, maupun hasil ijtihad para fuqaha, seperti 

Ijmak dan Qiyas. Oleh karena itu, aspek keagamaan mempunyai sifat 

mengikat pada para pemeluknya melalui ajaran moral yang diperoleh pada 

falsafah hukum Islam dan hasil pemikiran manusia.
4
  

Berdasarkan dengan pendekatan yang digunakan tersebut maka 

dapat ditelusuri permasalahan-pemasalahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Pemasalahan tersebut berupa perceraian yang ditinjau dari hukum Islam.  

2. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan keilmuan untuk 

memahami norma-norma yang didasarkan pada hukum yang berlaku di 

Indonesia yaitu Undang-Undang yang bersangkutan dengan permasalahan, 

                                                           
3Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

34. 

4Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid.I, Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 2001), h. 11. 
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terkhusus Perma Nomor 1 tahun 2016 yang membahas mengenai prosedur 

mediasi di Pengadilan. 

3. Pendekatan Empiris 

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan, digalih dari informan yang 

berada di lapangan sebagai kerangka permbuktian atau pengujian, 

memastikan suatu kebenaran sikap hukum dengan kenyataan hidup di 

masyarakat. Pendekatan masalah yang dipergunakan ialah suatu 

pendekatan yang konseptual yaitu suatu pendekatan yang melalui doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu khususnya ilmu hukum. Pendekatan 

seperti ini diperlukan sebab suatu pandangan atau doktrin-doktrin dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menyusun pendapat hukum guna 

menyelesaikan isu hukum yang ada di era modern ini. 

 

B. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer didapatkan oleh penulis dengan terjun langsung 

kelapangan untuk melakukan wawancara dengan tujuan agar dapat 

mengumpulkan data yang falid. Data dapat dikumpulkan oleh penulis 

dengan melakukan berbagai cara pengumpulan, seperti obsevasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, 

penulis terlebih dahulu menentukan infoman dengan mengambil sampel 

beberapa tokoh yang siap untuk diwawancarai, seperti Pimpinan dan 

Hakim Pengadilan Agama Barru. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk 

melengkapi data primer yang diperoleh melalui data yang diambil di 

Pengadilan Agama Barru dan studi kepustakaan yang terkait dalam 

permasalahan yang diteliti. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

1. Field Research 

Penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung 

obyek yang akan diteliti dengan penulis terjun langsung ke lokasi 

penelitian yang telah ditentukan. Adapun informan dalam penelitian ini, 

yaitu mulai pada tokoh Hakim, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, 

serta beberapa pihak atau para pencari keadilan di Pengadilan Agama 

Barru. Melalui informan itu, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja 

dan sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai 

gejala psikis melalui pengamatan dan pencacatan. Terkait dengan hal 

tersebut maka penulis dapat menemukan berbagai macam infomasi 

melalui observasi, seperti gejala, peristiwa, dan bebagai macam 

penomena yang terjadi di Pengadilan Agama Barru.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa observasi 

atau pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. Sehingga dalam 

penelitian tersebut penulis dapat menganalisis lebih dalam terkait 

dengan “Upaya Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan 

Agama Barru (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan) Perspektif Hukum Islam”. 

b. Wawancara 

Metode pengumpulan dengan cara wawancara adalah salah 

satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

yang valid. Peneliti melakukan wawancara dengan mengonfirmasi 

sebelumnya kepada infoman untuk kesiapan diwawancarai, setelah itu 

peneliti membuat jadwal untuk bertemu dan menentukan tempat dan 

waktu wawancara dilaksanakan. Kemudian setelah bertemu dengan 

informan maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait 
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permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, ada beberapa pernyataan 

yang harus dipahami oleh penulis dalam penggunaan metode 

wawancara, yaitu: 

1) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah 

benar dan dapat dipercaya. 

2) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan penulis.
5
 

Wawancara dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data 

berupa informasi melalui informan, selanjutnya penulis dapat 

menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data 

secara komprehensif. Sehingga wawancara tersebut memungkinkan 

penulis untuk dapat mengetahui langkah-langkah yang digunakan oleh 

Hakim untuk mencegahan terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama 

Barru Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perspektif Hukum 

Islam. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data 

langsung melalui tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk 

melengkapi data melalui hasil observasi dan wawancara. Sehingga 

penulis perlu membuat catatan khusus yang dianggap penting pada 

saat melakukan observasi dan wawancara serta merekam hasil 

pembicaraan dengan informan, dan terakhir peneliti memotret (foto) 

hasil wawancara peneliti di lapangan. 

2. Library Research 

Library Research merupakan sebuah metode dalam pengumpulan 

data dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan 

upaya pencegahan perceraian, Perma dan hukum Islam. Terkait dengan 

hal ini adapun metode yang digunakan sebagai berikut: 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 138. 
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a. Kutipan langsung yaitu mengutip suatu karangan tanpa merubah 

redaksinya. 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip suatu karangan dengan bahasa 

atau redaksi tanpa mengubah maksud dan pengertian yang ada. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan 

data.
6
 Penulis menggunakan instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu 

sendiri. Sehingga peneliti yang bertindak sebagai instrumen perlu juga di uji 

kemanpuannya sebagai persiapan untuk turun kelokasi penelitian. Agar 

penelitian dapat terlaksanakan dengan baik, maka selain peneliti bertindak 

sebagai instrumen, maka perlu juga ada alat bantu lainya, seperti diantaranya: 

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data. 

3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan dengan informan. 

4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada saat selesai 

melakukan pengumpulan data merupakan sebuah usaha untuk 

mencocokkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan tujuan agar data menjadi valid serta dalam kasus 

                                                           
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI, 

Jakarta; Rineka Cipta, t.t), h. 68 
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yang diteliti menemukan temuan hal-hal yang baru.
7
 Tujuan utama analisis 

data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah 

dibaca dan diimplementasikan. Langkah-langkah analisis dan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Reduksi data (data reduction) 

Kegiatan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

salah satu proses dalam memperkuat, mengelompokkan mengarahkan. 

Redaksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak penting, 

dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa. Sehingga 

hasil analisis data tersebut yang telah dilakukan menjadi hasil akhir 

penelitian mejadi valid. Penulis mengelola data dengan bertolak pada 

teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang 

terdapat di lapangan maupun yang terdapat di perpustakaan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang telah diperoleh di lapangan terkait 

dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara data yang 

dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian 

diberikan batasan masalah.
8
 Dari penyajian data penulis dapat 

memilah data yang dapat digunakan untuk penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Tahap selanjutnya yang digunakan peneliti dalam analisis 

data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, serta melakukan 

verifikasi data. Sehingga mendapatkan kesimpulan awal yang bersifat 

sementara, dan suatu saat ketika menemukan bukti yang lebih kuat 

dan bisa membantu pata tahap pengumpulan data yang akan 

mendatang. Usaha dalam penarikan kesimpulan yang kerjakan oleh 

peneliti merupakan suatu pengumpulan data melalui informan yang 

telah diwawancarai. Kemudian setelah peneliti melakukan 

                                                           
7Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta; Rake Sarasin, t.t), h. 183 

8Sugiyono, Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D, h. 249. 
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pengumpulan data maka ia mencari informasi terhadap apa yang 

dinyatakan oleh informan dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

data yang didapatkan tersebut valid. Terkait dengan hal tersebut maka 

peneliti menarik kesimpulan secara garis besar sesuai judul penelitian 

yang diangkat oleh peneliti. 

2. Teknik analisis data 

Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data dengan 

maksud agar dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti dan 

berpedoman pada data yang didapatkan pada saat penelitian. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi sesuatu 

yang dikelolah, mensistensikan, dan mencari serta menemukan pola, juga 

menemukan apa yang penting dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kembali.  
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BAB IV 

PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Barru  

Agama Islam mulai masuk di daerah Barru pada abad ke-16 

Masehi yang dibawa oleh Khatib/Ulama yang bernama Dato Bandang di 

wilayah Tanete Lalabata. Seiring berjalannya waktu Islam semakin 

berkembang dan kemudian mulai dikenal adanya perangkat aturan Hukum 

yang berlaku mengikat bagi masyarakat yang beragama Islam, aturan 

dimaksud adalah Hukum Islam, dimana ketika terjadi persoalan-persoalan 

tertentu berkaitan dengan personalitas keislaman diadili dalam suatu 

Pengadilan Agama. 

Pada zaman Hindia Belanda, Pengadilan Agama dikenal oleh 

masyarakat dengan nama Mahkamah Syari’ah, dimana dalam setiap 

kerajaan diangkat seorang Qadhi yang diberi tugas memimpin jalannya 

sidang yang mempunyai wilayah yurisdiksi masing-masing kerajaan, 

terkhusus wilayah kabupaten barru dahulu terbagi dalam beberapa 

kerajaan meliputi Kerajaan Tanete dengan wilayah yurisdiksi Tanete Rilau 

dan Tanete Riaja diangkat Qadhi bernama La Waru Dg. Teppu (abad ke-

16), Kerajaan Barru dengan wilayah yurisdiksi Barru diangkat Qadhi 

bernama H. Jamaluddin (abad ke-20), Kerajaan Balusu dengan wilayah 

yurisdiksi Kiru-kiru dan sebagian daerah Soppeng Riaja diangkat Qadhi 

bernama Coa (Tahun 1920) dan Kerajaan Nepo dengan wilayah yurisdiksi 

Nepo diangkat Qadhi bernama H. Taberang (1928).1 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Qadhi dibantu oleh dua 

orang Hakim anggota serta didampingi seorang sekretaris, mereka 

bersidang di serambi Mesjid sehingga Mahkamah Syari’ah di Barru sering 

disebut pula sebagai Pengadilan Serambi. 

                                                           

1 Pengadilan Agama Barru, https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content &view= 

article&id=75&Itemid=492, (Diakses 30 Juli 2022). 

https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content%20&view=%20%20article&id=75&Itemid=492
https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content%20&view=%20%20article&id=75&Itemid=492
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Keadaan tersebut berlangsung sampai zaman pemerintahan Jepang 

yakni tahun 1942 yang menetapkan bahwa semua undang-undang dan 

peraturan yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku 

selama tidak bertentangan dengan kepentingan tentara Jepang. 

Pada era Kemerdekaan Republik Indonesia belum ada aturan 

tersendiri yang mengatur tentang status dan keberadaan lembaga 

Pengadilan Agama, pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1957, Pengadilan Agama di wilayah Barru masuk dalam yurisdiksi 

Pengadilan Agama Pare-pare yang terbentuk pada Tahun 1958, 

selanjutnya dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 

87 Tahun 1966, Pengadilan Agama Barru berdiri sendiri dan memisahkan 

diri dari Pengadilan Agama Pare-pare pada Tahun 1967, berkantor pada 

gedung Kantor Bupati Barru selama 10 tahun, lalu pindah ke Kantor 

Departemen Agama sampai setelah berdirinya gedung Kantor Pengadilan 

Agama Barru yang diresmikan pada Tahun 1980 oleh Direktur Badan 

Peradilan Agama Islam. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama Barru sangatlah kuat dan 

telah melaksanakan putusannya sendiri, sehingga masyarakat telah menilai 

bahwa Pengadilan Agama Barru sudah sama dengan pengadilan lainnya di 

seluruh Indonesia.2  

2. Tusi, Visi, Misi, dan Nilai Organisasi  

a. Tusi Organisasi 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 khususnya dalam pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Peradilan 

Agama merupakan Pelaku kekuasaan Kehakiman yang berada di 

bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

Peradilan Militer, yang menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi 

                                                           
2 Pengadilan Agama Barru, https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content &view= 

article&id=75&Itemid=492, (Diakses 30 Juli 2022). 

https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content%20&view=%20%20article&id=75&Itemid=492
https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content%20&view=%20%20article&id=75&Itemid=492
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rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam. 

Pengadilan Agama Barru yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Barru mempunyai fungsi3, antara lain sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, 

dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, Administratoristrasi 

peradilan, maupun Administratoristrasi umum/ perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan, yakni 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 

sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan Administratoristrasi 

                                                           
3 Sumber Pengadilan Agama Barru. 
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umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006). 

e. Fungsi Administratoristratif, yakni menyelenggarakan 

Administratoristrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 

Administratoristrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

Disamping hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Barru juga memiliki 

fungsi lain, yaitu: 

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, 

Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006). 

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian 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.
4
 

b. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi 

1) Visi 

Visi Pengadilan Agama Barru adalah: "Terwujudnya Pengadilan 

Agama Barru Yang Agung” 

2) Misi 

Misi Badan Peradilan yang dirumuskan untuk upaya mencapai 

visi, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, yaitu: 

                                                           
4 Pengadilan Agama Barru, https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content &view= 

article&id=75&Itemid=492, (Diakses 30 Juli 2022). 

https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content%20&view=%20%20article&id=75&Itemid=492
https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_content%20&view=%20%20article&id=75&Itemid=492
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a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Barru; 

b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada 

Pencari Keadilan; 

c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan 

Agama Barru; dan 

d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan 

Agama Barru. 

3) Nilai Organisasi 

Pengadilan Agama Barru memliki nilai organisasi yang menjadi 

dasar perilaku seluruh aparatur, yakni:  

a) Kreatif 

b) Integritas 

c) Responsif 

d) Energik 

e) Inovatif 

Kelima nilai tersebut memiliki akronim “KEREN” yang menjadi 

budaya kerja aparatur dalam upaya mencapai visi dan misi 

Pengadilan Agama Barru.5 

3. Struktur Organisasi 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Pengadilan Agama Barru, Tahun 2020-2021. 

                                                           
5 Pengadilan Agama Barru, Visi dan Misi, https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=75&Itemid=492, diakses 30 Juli 2022. 
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4. Gambaran Unit Kerja Pengadilan Agama Barru 

Gambar 1.2 Kantor Pengadilan Agama Barru 

 

Sumber data: Pengadilan Agama Barru, Tahun 2020-2021. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, 

Pengadilan Agama Barru masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 

Pare-pare yang terbentuk pada Tahun 1958. Selanjutnya dengan keluarnya 

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966, maka 

Pengadilan Agama Barru berdiri sendiri dan memisahkan diri dari 

Pengadilan Agama Pare-pare pada Tahun 1967 dan berkantor pada gedung 

Kantor Bupati Barru. Sepuluh tahun setelahnya, kemudian berpindah ke 

Kantor Departemen Agama sampai berdirinya gedung Kantor Pengadilan 

Agama Barru yang diresmikan pada Tahun 1980 oleh Direktur Badan 

Peradilan Agama Islam.
6
 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka 

eksistensi Pengadilan Agama Barru sangat kuat dan telah melaksanakan 

putusannya sendiri, Pengadilan Agama Barru beralamat di Jalan Sultan 

Hasanuddin Nomor 111, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten 

Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Barru memiliki 21 

(dua puluh satu) orang pegawai dengan rincian 4 (empat) orang Hakim 

                                                           
6 Pengadilan Agama Barru, Visi dan Misi, https://pa-barru.go.id/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=75&Itemid=492, diakses 30 Juli 2022. 
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yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim tingkat 

pratama, sekretaris, panitera, 3 (tiga) orang panitera muda, 3 (tiga) orang 

kepala sub bagian, 4 (empat) orang panitera pengganti, 2 (dua) orang juru 

sita, 1 (satu) orang jurusita pengganti, 6 (enam) orang CPNS, dan 6 (enam) 

orang tenaga PPNPN. 

Gambar 2.3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barru 

 

Sumber data: Wikipedia Pengadilan Agama Barru, Tahun 2020-2021. 

Wilayah hukum Pengadilan Agama Barru berada di Kabupaten 

Barru, memiliki luas 1.174,71 km
2
 yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan 

yaitu Kecamatan Barru, Balusu, Mallusetasi, Pujananting, Soppeng Riaja, 

Tanete Riaja, Tanete Rilau, yang terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, 



 

 

68 

  

 

 

dan 41 (empat puluh satu) desa.7 Menurut data statistik sementara 2022, 

jumlah penduduk Kabupaten Barru memiliki populasi 185.525 jiwa 

dengan proporsi 91.303 laki-laki, dan 94.222 perempuan.8 Kompetensi 

Pengadilan Agama Barru sendiri mencakup perkara Perdata, yang masing-

masing terbagi dalam 2 (dua) jenis perkara, yakni perkara perdata gugatan 

(Contentiosa), dan perkara perdata permohonan (Voluntair).
9
 

Pengadilan Agama Barru sama halnya dengan Pengadilan Agama 

yang lainnya, bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, 

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Wasiat, (d) 

Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi 

Syariah.  

Pengadilan Agama Barru menangani beberapa jenis perkara yaitu: 

izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan 

perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan 

kelalaian atas kewajiban suami dan istri, cerai talak, cerai gugat, 

penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan 

orang tua, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, nafkah anak oleh ibu 

karena ayah tidak mampu, hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami, 

pencabutan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap 

wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, dan wali 

adhal. Demikian beberapa hal perkara yang harus dapat ditangani oleh 

Pengadilan Agama di seluruh Indonesia termasuk dalam hal ini Pengadilan 

Agama Barru, dari beberapa jenis perkara diharapkan dapat diselesaikan 

melalui jalur mediasi.  

 

                                                           
7 Wikipedia, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barru, https://id.wikipedia.org/ 

wiki/Daftarkecamatandan_kelurahan_di_Kabupaten_Barru, akses tanggal 03 Agustus 2022. 

8Wikipedia, https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-

kelamin.html, diakses tanggal 12 Agustus 2022. 

9 Wikipedia, https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-

jenis-kelamin.html, diakses 19 September 2022. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_%20kecamatan%20_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_%20kecamatan%20_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Barru
https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html
https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html
https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html
https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html
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B. Gambaran Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Barru 

Pernikahan merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan 

Agama, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Dalam pernikahan ada problematika atau tantangan dan rintangan yang 

seringkali menghantui pasangan suami istri setelah melangsungkan 

pernikahan disebabkan suami istri kurang memperhatikan syarat-syarat 

mempelai sebelum pernikahan berlangsung.10 Problematika pernikahan sering 

terjadi pada pasangan-pasangan baru menikah maupun yang sudah lama, 

sehingga jika pasangan suami istri tidak dapat mengantisipasi dan menghadapi 

rintangan tersebut, maka dapat berujung pada berakhirnya ikatan pernikahan 

sehingga terjadilah perceraian. Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang 

boleh meskipun dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan 

rumah tangga, maka seharusnya perceraian tidak boleh menjadi pilihan.  

Perceraian di Pengadilan Agama ada dua yaitu: 1) Cerai Gugat, 

Perceraian yang terjadi atas kehendak/gugatan istri, 2) Cerai Talak, Perceraian 

yang terjadi atas kehendak suami, suami yang berinisiatif untuk mengajukan 

permohonan cerai di Pengadilan Agama. Perceraian terjadi disebabkan oleh 

banyak faktor, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 

dalam Pasal 19 yang dijelaskan bahwa alasan perceraian yang dapat diterima 

ada enam jenis, yakni alasan moral, alasan tidak bertanggung jawab, alasan 

dipenjara, alasan penganiayaan, alasan cacat fisik, dan ketidakharmonisan. 

Beberapa alasan di atas dapat dikembangkan oleh pihak pengadilan jika dirasa 

dapat memenuhi rasa keadilan.11 

Perkara Perceraian di lingkup Peradilan Agama di Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini menjadi 

indikator adanya gejala disfungsionalitas keluarga dan menandakan banyak 

                                                           
10 Maimun dan Mohammad Thoha, Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri, 

(Jakarta: Duta Media Publishing, 2018), h. 26. 

11 Sudirman, Pisah Demi Sakinah, h. 43. 
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konflik perkawinan yang tidak terselesaikan, hal demikian juga terjadi di 

Pengadilan Agama Barru, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1. Data Perceraian Pengadilan Agama Barru 2020-2021 

 

 

 

Sumber data: Pengadilan Agama Barru, Tahun 2020-2021. 

Dari tabel diatas diketahui angka perceraian pada Pengadilan Agama 

Barru tahun 2020 tercatat ada 380 perkara, yang terdiri dari 75 perkara cerai 

talak dan 305 perkara cerai gugat, sementara pada tahun 2021 perkara 

perceraian tercatat mencapai angka 457 Perkara yang terdiri dari 97 perkara 

cerai talak dan 360 perkara cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Barru mengalami peningkatan 20% dari 

tahun sebelumnya. Dari ratusan perkara perceraian tersebut, didominasi 

perkara cerai gugat, artinya sebagian besar perkara perceraian diajukan oleh 

pihak istri. Tingginya angka perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun nampaknya juga berlaku pada tahun 2022 ini, dimana sampai bulan 

Agustus 2022 perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru telah mencapai 

284 perkara yang terdaftar, jumlah ini tentu akan terus meningkat sampai 

akhir tahun. 

Dalam rentan waktu tahun 2020-2021 terdapat 749 pasangan suami 

isteri yang resmi diceraikan secara hukum oleh Pengadilan Agama Barru, data 

tersebut belum termasuk perkara yang dicabut, ditolak ataupun gugur. Dari 

Ratusan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Barru terdapat 

2020 2021

Cerai Talak 75 97

Cerai Gugat 305 360

75 97 

305 
360 

Data Perceraian Pengadilan Agama Barru  
2020-2021 

Cerai Talak Cerai Gugat
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banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain faktor 

ekonomi, perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan, serta ketidak 

harmonisan dalam keluarga, ketidak cocokan dalam rumah tangga, adanya 

pihak ketiga, karena perkawinan dini, dan sebagainya.12 Faktor-faktor 

sebagaimana teridentifikasi di atas memang sering menjadi sebab dari 

retaknya rumah tangga, meskipun hal tersebut merupakan persoalan klasik 

yang seharusnya menjadi perhatian serius pihak terkait, harapannya ditemukan 

solusi agar angka perceraian bisa ditekan. Adapun data statistik mengenai 

faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Barru di tahun 2020-2021, 

sebagai berikut: 

Diagram 1.1. Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2020-2021 

 

Sumber data: Pengadilan Agama Barru Kabupaten Barru, Tahun 2020-2021. 

Dari gambar diagram di atas diketahui pada rentan waktu tahun 2020-

2021, faktor penyebab diajukannya perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Barru mayoritas yang menjadi alasan adalah adanya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus diikuti alasan meninggalkan salah satu 

pihak, lalu sebagian kecil perkara disebabkan oleh faktor ekonomi, kekerasan 

                                                           
12 Media Madura.com, edisi 17 Nopember 2016. Diakses tanggal 12 Agustus 2022. 
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dalam rumah tangga (KDRT), mabuk, poligami, judi, kawin paksa, murtad, 

cacat badan, dihukum pernjara, zina.  

 

C. Upaya Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru 

Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Amanah undang-undang diatas mengartikan bahwa perkawinan 

merupakan ikatan yang tanpa batas waktu dan limitasi masa ikatannya, 

sehingga segala bentuk cara untuk memisahkan (perceraian), harus dijauhkan 

atau bahkan dipersulit.  

Dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian khususnya ketika 

perkara tersebut telah diajukan ke Pengadilan Agama, oleh hakim dilakukan 

upaya untuk mencegah terjadinya perceraian, upaya dimaksud adalah upaya 

mediasi. 

Mediasi dalam perkara perdata termasuk pula perdata agama telah 

diatur sedemikan rupa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang 

terbaru diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan Peraturan yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung pada tanggal 03 Februari 2016, yang mengatur 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian 

perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para 

Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1).  

Mediasi adalah bagian dari hukum acara perdata di pengadilan yang 

dapat memperkuat fungsi lembaga peradilan sebagai sebuah wadah dalam 

mencari rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Keadilan yang terdapat 
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dalam mediasi berupa restoratif justice13 yang lebih memfokuskan diri pada 

masa depan dari pada masa lalu, fokus pada kontrol hubungan yang baik dan 

bentuk penyelesaian sesuai keinginan para pihak. Mediasi bersifat informal, 

fleksibel, cepat dan tanpa biaya yang tinggi serta kesepakatan yang dibuat 

dapat memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak.14 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah legalisasi pelaksanaan mediasi 

yang menjadikan mediasi sebagai suatu aturan hukum yang wajib 

dilaksanakan oleh para pihak sebelum masuk pada proses adjudikasi.  

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barru, setiap perkara 

gugatan yang diajukan terlebih dahulu diwajibkan menempuh upaya damai 

oleh Majelis Hakim. Apabila tidak berhasil maka dilanjutkan dengan upaya 

perdamaian melalui prosedur mediasi kecuali dalam keadaan tertentu tidak 

dapat dilaksanakannya mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 

1 Tahun 2016, 15 

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian dilembagakan pada 

Pengadilan Agama di seluruh Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung, 

sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian merupakan salah satu 

kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam proses litigasi di tingkat 

pertama. Perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu 

menempuh upaya mediasi dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan perubahan dari 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008. 

                                                           
13 Menurut Tony F. Marshall “Restorative justice is a process whereby all the parties with 

a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath 

of the offence and its implications for the future”. (Restorative justice adalah sebuah proses 

dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk 

menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana 

menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). 

14 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2009), h. 201-202. 

15 Lihat Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 
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Urgensi mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui 

kesepakatan perdamaian, sehingga tidak diperlukan lagi upaya hukum banding 

dan kasasi karena telah memberi rasa keadilan substantif bagi para pihak yang 

berperkara. Adapun tahapan Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir mediasi.  

1. Tahapan Pra Mediasi 

Dalam tahapan pra mediasi, tentunya terlebih dahulu pihak 

berperkara mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Barru, setelah 

ditentukan sidang pertama dilakukan pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita 

Pengganti. Kehadiran para pihak pada sidang pertama sebelum pembacaan 

surat gugatan, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya 

upaya mediasi. Apabila hanya salah satu pihak yang hadir maka upaya 

mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 

ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Apabila kedua pihak menghadiri 

persidangan pertama maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberi 

nasihat kepada kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya untuk 

bercerai. Jika upaya damai yang dilakukan oleh majelis Hakim gagal, 

maka Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang cara 

menyelesaikan perkara melalui proses non-litigasi yaitu mediasi di 

pengadilan. Setelah itu Majelis Hakim menawarkan mediator dari 

lingkungan pengadilan yang akan membantu para pihak untuk 

menyelesaikan perkara keduanya dengan mencari solusi yang terbaik.  

Pada tahapan ini Majelis Hakim pemeriksa perkara berperan aktif 

memberikan nasehat kepada pihak berperkara untuk mengurungkan 

niatnya bercerai bahkan terkadang mengangkat hal sensitif seperti anak 

yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, menyinggung 

pula tentang dampak apa saja yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak, 

dengan harapan dapat menurunkan ego masing-masing, sehingga dapat 

mencegah terjadinya perceraian. 
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Pemberian nasehat ini dilakukan pula meskipun hanya salah satu 

pihak (Penggugat /Pemohon) saja yang hadir di persidangan, sementara 

pihak yang lain (Tergugat/ Termohon) tidak hadir. Hal ini dikandung 

maksud agar pihak Penggugat /Pemohon memikirkan ulang kehendaknya 

untuk bercerai. 

2. Tahapan Proses Mediasi oleh Hakim Mediator 

Pada dasarnya, mediasi dilakukan secara tertutup kecuali para 

pihak menghendaki lain, bagi mediator yang berasal dari lingkungan 

Peradilan, proses mediasi dilakukan di ruang khusus mediasi. Terkhusus 

mediator Hakim ataupun pegawai Pengadilan yang telah bersertifikat 

mediator, mediasi tidak dapat dilakukan di luar kantor Pengadilan. 

Sedangkan mediator dari luar Pengadilan dapat menentukan tempat yang 

disepakati bersama para pihak untuk melaksanakan mediasi di luar kantor 

Pengadilan. 

Di Pengadilan Agama Barru, mediator yang tersedia terdiri dari 4 

orang Hakim mediator, yang semuanya telah bersertifikat mediator dan 

telah terdaftar di pengadilan.16  

Mediator sebagai pihak penengah terlebih dahulu memperkenalkan 

diri dan menjelaskan urgensi mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara, 

meliputi landasan hukum, pengertian mediasi, manfaat dan tujuan, peran 

dan fungsi mediator, tata tertib pelaksanaan mediasi, kewajiban iktikad 

baik selama proses mediasi serta sanksinya, tahapan mediasi, waktu 

pelaksanaan, negosiasi, adanya kaukus, juga kesepakatan damai. 

Pada tahapan ini Mediator berperan aktif melakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a. Menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, bahkan 

terkadang disertai dengan lelucon 

Menurut Hakim mediator Muh. Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I. 

terlebih dahulu Hakim mediator harus pandai melihat psikologis 

                                                           
16 Observasi Daftar Mediator di Pengadilan Agama Barru, Kabupaten Barru, tanggal 08 

Agustus 2022. 
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pihak berperkara dan mencairkan suasana dengan sedikit lelucon 

agar para pihak dengan leluasa dapat menceritakan permasalahannya, 

umumnya pihak berperkara cenderung memiliki tingkat emosi yang 

tinggi ketika berkomunikasi. Oleh karena itu, mediator harus mampu 

menciptakan suasana yang kondusif untuk memudahkan proses 

negosiasi dan memperoleh hasil yang saling menguntungkan.
17

 

b. Mendengarkan secara aktif permasalahan yang diungkapkan 

masing-masing pihak 

Ketika suasana nyaman dan kondusif telah tercapai, masing-masing 

pihak diberi kesempatan yang sama untuk memaparkan 

permasalahan dan harapan untuk penyelesaian perselisihan diantara 

keduanya. Pada saat itu, mediator menunjukkan sikap mendengarkan 

dan mengerti perasaan serta keinginan masing-masing pihak agar 

dapat mengidentifikasi masalah termasuk pula emosi yang 

terkandung di dalamnya.
18

 

c. Menanggapi dan memperjelas maksud para pihak serta 

menjembatani perbedaan diantara keduanya 

Setelah masing-masing pihak memaparkan permasalahan dan 

harapannya, mediator secara aktif menanggapi dan memperjelas 

maksud dari para pihak karena terkadang cara komunikasi para pihak 

masih disertai dengan emosi sehingga apa yang sebenarnya 

disampaikan tidak tersampaikan / tidak dapat dipahami bahkan 

terkadang dipahami secara negatif. Mediator sebagai pihak penengah 

juga harus mampu menjembatani perbedaan diantara kedua belah 

pihak. Atas maksud tersebut mediator harus melakukan hal-hal 

sebagai berikut:
19

 

- Meningkatkan pemahaman sendiri dan para pihak. 
                                                           

17 Wawancara dengan Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan 

Agama Barru, Kabupaten Barru. Tanggal 08 Juli 2022.  

18 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Barru, Kabupaten 

Barru. Tanggal 10 Agustus 2022. 

19 Hakim, Kiat-Kiat dalam Proses Mediasi, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 46. 



 

 

77 

  

 

 

- Meringkas (mengambil inti sari) perkataan para pihak. 

- Bertanya untuk mendapatkan tambahan informasi dan 

memperjelas, serta untuk memberi kesempatan para pihak 

mendengar dan menyimak ulang apa yang disampaikan pihak 

lainnya. 

- Memparafrase perkataan para pihak. Parafrase adalah tindakan 

mengulang apa yang para pihak telah sampaikan dalam gaya 

bahasa sendiri. Teknik ini dikenal dengan Restating, Dengan 

teknik ini mediator mengatakan lagi secara tepat apa yang 

dikatakan para pihak atau menyatakan lagi dengan cara tertentu 

untuk mempertahankan makna dengan pengurangan kata-kata 

minor. Mengapa ini perlu dilakukan? Dengan menyatakan ulang 

mediator dapat: 

1) Menerjemahkan perkataan setiap pihak dengan cara yang 

lebih jelas dan memiliki kesan lebih positif 

2) Memperjelas pesan setiap pihak 

3) Memfasilitasi negosiasi antar-pihak 

4) Mengakui dan menghargai para pihak 

5) Menciptakan pergerakan dalam proses mediasi 

6) Memunculkan lebih banyak informasi sehingga memperjelas 

dan mempermudah pemahaman 

7) Menghasilkan model bahasa obyektif. 

- Melakukan Reframing (membingkai ulang), yaitu merefleksikan 

(memantulkan atau mencerminkan) perkataan para pihak untuk 

memberikan kesan dan pengaruh tertentu.
20

 

Reframing merupakan teknik sekaligus metode yang sangat 

penting dalam mediasi. Reframing menjadi teknik kunci dalam 

mediasi. Dengan Reframing, mediator dapat membantu para 

                                                           
20 Hakim, Kiat-Kiat dalam Proses Mediasi, h. 46. 
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pihak melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan 

nuansa emosi yang berbeda pula. 

Dalam reframing pemilihan kata-kata dilakukan dengan hati-

hati untuk menurunkan eskalasi permusuhan dan menenangkan 

emosi, berpindah posisi ke kepentingan, menjelaskan isu 

sebagai masalah yang dapat dipecahkan, serta mengembangkan 

tujuan bersama, bila memungkinkan atau menghasilkan solusi 

yang menguntungkan semua pihak. 

Reframing bukan hanya sekadar mengubah kalimat atau cara 

penyampaian, lebih dari itu Reframing adalah aktivitas 

mengubah pandangan dan penilaian negatif menjadi positif, 

mengubah masalah individual menjadi masalah bersama, 

mengubah ancaman, tindakan menyalahkan, dan serangan 

menjadi kepedulian pada level tertentu, mengubah 

kecenderungan fokus ke masa lalu menjadi fokus ke masa 

depan. Itu semua dilakukan tanpa mengubah niat atau 

maksudnya. 

Contoh Reframing:
21

 

1) Seorang istri mengatakan tentang suaminya: 

“kalau dia sedang bertugas, tidak ada kabar, saya jadi was-

was dan tidak dipedulikan.” 

Hasil Reframing: 

“saat anda bertugas dan sedang serius mengerjakan 

tugasnya, anda pasti sibuk, tapi istri anda perlu tahu juga 

keadaan anda dan ingin anda tetap ingat dia.” 

2) Seorang suami mengatakan tentang istrinya: 

“Apa-apa dilarang, harus begini, harus begitu, saya nggak 

bisa gerak.” 

Hasil Reframing: 

                                                           
21 Hakim, Kiat-Kiat dalam Proses Mediasi, h. 47. 
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“Dia memperhatikan anda dan selalu mengingatkan anda, 

itu artinya istri anda peduli pada anda.” 

d. Melaksanakan Kaukus 

Ketika para pihak dianggap tidak menemukan titik temu maka 

mediator bisa melakukan pertemuan dengan salah satu pihak terlebih 

dahulu kemudian disusul dengan salah satu pihak yang lainnya, 

dengan persetujuan kedua belah pihak, teknik ini disebut dengan 

kaukus, Kaukus ini dimaksudkan agar hal-hal yang dianggap rahasia 

oleh salah satu pihak bisa disampaikan secara jelas kepada mediator. 

Melalui kaukus mediator dapat menggali informasi lebih dalam dan 

bisa mendapatkan benang merah penyelesaian perkara.
22

 

Tujuan kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas 

kepentingan dan/atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau 

kemarahan mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik 

mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan 

terhadap mediator sangat penting dalam kaukus. 

Secara singkat, kaukus dapat digunakan untuk: 

- Melakukan asesmen atas kondisi para pihak pada awal 

mediasi 

- Membuka jalan buntu (deadlock) 

- Mengungkapkan adanya isu atau kepentingan yang belum 

seluruhnya disampaikan atau untuk mengungkap kepentingan 

tersembunyi. 

- Mengetahui adanya rahasia pribadi yang tidak etis 

disampaikan pada sesi bersama 

- Meneruskan proses mediasi terutama ketika salah satu atau 

kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan emosi 

- Mendalami sebuah isu 

- Mengembangkan opsi-opsi. 

                                                           
22 Wawancara dengan Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I. 
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Kaukus dapat dilakukan setiap saat selama proses mediasi. Jika 

dilakukan di awal mediasi, kaukus berguna bagi para pihak untuk 

membantu mengeluarkan emosi atau uneg-uneg mereka, 

mengidentifikasi isu atau merancang prosedur negosiasi. Kaukus 

dapat dilakukan di tengah-tengah proses mediasi untuk mencegah 

adanya komitmen prematur terhadap suatu posisi, menghasilkan 

alternatif penyelesaian atau menguji penawaran. 

Adapun kaukus yang dilakukan di akhir mediasi berguna untuk 

membuka kebuntuan, membuat atau menilai proposal atau 

penawaran, atau mengembangkan rancangan penyelesaian. Mediator 

harus jeli kapan kaukus dilakukan. Jika terlambat menerapkan 

kaukus saat eskalasi konflik mulai naik, maka dapat berakibat 

kondisi emosi para pihak sulit ditangani. Kaukus terlalu sering dapat 

menyebabkan para pihak tidak bekerja bersama untuk menghasilkan 

altematif penyelesaian sengketa. 

e. Menunjukkan penghargaan 

Mediator perlu menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap 

para pihak dengan cara menunjukkan sikap bahwa mereka penting 

dan didengarkan oleh mediator dengan seksama. 

Mengapa perlu menghargai? Mediator perlu memfasilitasi para pihak 

untuk saling menghargai untuk dapat memperhalus sebuah sikap 

sehingga cukup untuk dapat mengubah kehendak pihak yang keras 

kepala.
23

 Selain itu, para pihak mau tahu apakah kita mendengar 

mereka atau tidak. Mereka ingin didengar, oleh karena itu mediator 

perlu menunjukkan pengakuan dan penghargaan atas keberadaan 

mereka.  Menghargai juga dapat mencegah eskalasi dalam konflik 

serta mendorong berlangsungnya percakapan, serta menghindari 

saling menyalahkan. 

 

                                                           
23 Wawancara dengan Syahruddin, S.H.I, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, 

Kabupaten Barru. Tanggal 18 Agustus 2022. 
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3. Tahapan Akhir Mediasi 

Perkara perceraian yang menempuh proses mediasi dalam lembaga 

peradilan akan memberikan hasil yang berbeda-beda dalam setiap 

kasusnya karena salah satu prinsip mediasi yaitu memberikan solusi yang 

unik. Setelah para pihak menempuh proses mediasi, terdapat beberapa 

kemungkinan hasil akhir dari proses mediasi perkara perceraian di 

Pengadilan Agama yaitu berhasil seluruhnya atau berhasil sebagian atau 

bahkan gagal. 

a. Mediasi Berhasil 

Mediasi berhasil ada 2 (dua) macam, yaitu: 

1) Mediasi berhasil seluruhnya, Mediasi perkara perceraian 

dikatakan berhasil jika seluruh pihak yang berperkara dapat 

mencapai kesepakatan damai secara tertulis. perkara perceraian 

yang telah berhasil dimediasi, kesepakatan perdamaiannya dikuatkan 

menjadi Akta Perdamaian melalui Penetapan Pengadilan, dan 

Penggugat dapat mencabut gugatannya sehingga Penggugat/ 

Pemohon dan Tergugat/Termohon dapat hidup rukun kembali; 24 

2) Mediasi berhasil sebagian, maksudnya dalam mediasi perkara 

perceraian tidak hanya berfokus pada pencegahan perceraian, 

tetapi mediasi memiliki pembahasan yang luas seperti nafkah 

iddah, mut’ah, madhiyah dan lain-lain. Pihak berperkara 

kebanyakan sudah tidak dapat hidup bersama kembali karena 

tekad diantara keduanya maupun salah satunya sudah kuat untuk 

bercerai sehingga dibahaslah nafkah iddah, mut’ah, madhiyah dan 

lain-lain. Kedua pihak harus menyetujui kesepakatan tersebut 

dengan suka rela tidak ada paksaan dari pihak lain barulah 

mediasi dapat dikatakan berhasil sebagian.25 Ketika telah terjadi 

kesepakatan dari beberapa pembahasan tersebut maka dibuatlah 

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Hukum/Objek dan dapat 

                                                           
24 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 

25 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 
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dikuatkan dalam Putusan Pengadilan, lalu Penggugat mencabutan 

gugatannya sebagian, lalu menyerahkan pemeriksaann perkara 

lebih lanjut kepada Majelis Hakim. 

b. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan 

Adapun Perkara Perceraian yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu: 

1) Mediasi para pihak yang melibatkan aset, harta atau kepentingan 

pihak lain; 

2) Mediasi yang melibatkan wewenang kementrian, lembaga, 

Instansi, BUMN dan BUMD; 

3) Para pihak yang menempuh proses mediasi diwajibkan beriktikad 

baik dalam pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak tidak 

mematuhi hal tersebut dan bersikeras tidak ingin melakukan 

perdamaian, maka mediasi dikatakan tidak layak.26 Pada 

prinsipnya, mediasi dilakukan dengan sukarela dan kesadaran 

akan keutamaan perdamaian sehingga mediasi menjadi efesien. 

Jika sebagian pihak saja yang mengikuti proses mediasi 

sedangkan sebagian lagi tidak, maka mediator melaporkan kepada 

majelis Hakim bahwa mediasi tidak layak dilakukan karena 

kurang pihak. 

c. Mediasi Gagal/Tidak Berhasil 

Apabila para pihak tidak menuai kesepakatan damai dalam proses 

negosiasi, maka mediasi yang dilakukan gagal atau tidak berhasil 

sedangkan mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 

membantu penyelesaian perkara perceraian di antara para pihak 

dengan tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.27 

Setelah mediasi dinyatakan selesai oleh mediator, maka mediator 

harus melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara dengan surat pernyataan dari para pihak tentang 

hasil mediasi. Bagi mediasi yang berhasil sebagian, maka hal-hal yang 

                                                           
26 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 

27 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 
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disepakati akan dimasukkan dalam putusan pengadilan, sedangkan 

hal-hal yang tidak dapat mencapai perdamaian atau mediasi yang 

gagal mencapai kesepakatan damai, maka dilanjutkan pada proses 

pemeriksaan melalui litigasi. 

Pada tahapan ini, setelah mediasi dilaksanakan, apapun hasilnya bahkan 

jika mediasi dinyatakan gagal ataupun tidak dapat dilaksanakan, Majelis 

Hakim pemeriksa perkara harus tetap memberikan penasehatan kepada para 

pihak dalam setiap persidangan agar para pihak berpikir ulang untuk bercerai 

dengan mencabut perkara dan mempertahankan rumah tangganya. 

Adapun perkembangan mediasi perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Barru, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Jumlah perkara 

perceraian yang berhasil menempuh mediasi di Pengadilan Agama Barru pada 

tahun 2020 ada 40 perkara. Pada tahun 2021 ada 48 perkara, sedangkan pada 

tahun 2022 jumlah perkara yang dimediasi dalam kurung waktu 8 bulan atau 

hingga saat ini ada 29 perkara, baik perkara yang berhasil mediasi sebagian 

maupun berhasil seluruhnya, ada juga perkara yang gagal mediasi.28 

Tabel 1.2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru 

Sumber data: Pengadilan Agama Barru, Tahun 2020-2022. 

Perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh Hakim mediator pada 

Pengadilan Agama Barru terbilang rendah, dari 1.121 perkara perceraian 

hanya 10,43% perkara yang berhasil di mediasi. Adapun hasil akhir mediasi 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru yang telah dilaksanakan 

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :29 

                                                           
28 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Barru Tahun 2020-2022. 

29 Observasi Riwayat Perkara Perceraian melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

Perkara 

diterima 
Mediasi 

Perkara 

diterima 
Mediasi 

Perkara 

diterima 
Mediasi 

380 40 457 48 284 29 
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Tabel 1.3. Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru 

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
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2 4 34 340 3 5 40 409 3 1 25 255 

Sumber data: Pengadilan Agama Barru, Tahun 2020-2022 

Berdasarkan hasil penelusuran riwayat perkara, keberhasilan mediasi 

perceraian dalam rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 di Pengadilan 

Agama Barru, tercatat pada tahun 2020 dari 40 perkara yang dilakukan 

mediasi hanya 2 perkara yang berhasil, 4 perkara berhasil sebagian dan 34 

perkara gagal mediasi sementara terhadap 340 perkara lainnya mediasi tidak 

dapat dilaksanakan. Pada tahun 2021 dari 40 perkara yang dilakukan mediasi, 

hanya 3 perkara yang berhasil, 5 perkara berhasil sebagian, dan 40 perkara 

gagal mediasi, sementara terhadap 409 perkara lainnya mediasinya tidak dapat 

dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2022 dari 29 perkara yang dilakukan 

mediasi hanya 3 perkara berhasil, 1 perkara berhasil sebagian dan 25 perkara 

gagal mediasi, sementara terhadap 255 perkara lainnya mediasi tidak dapat 

dilaksanakan. Terkhusus perkara pada tahun 2022 merupakan hasil survei dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, tentunya perkara yang masuk 

pada tahun ini akan terus bertambah jumlahnya hingga akhir bulan Desember. 

Dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan 20% dari jumlah perkara sebelumnya 

yang berhasil dimediasi.  

Jika melihat pada laporan mediasi tahun 2020-2022 di Pengadilan 

Agama Barru angka persentase perkara yang dapat dilakukan mediasi 

terbilang sangat kecil dari 1.121 perkara hanya 117 perkara yang dapat 

dilakukan mediasi atau hanya 10,43%, tingkat keberhasilannya juga terbilang 
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rendah, dari 117 perkara perceraian yang dilakukan mediasi hanya ada 18 

perkara yang berhasil baik seluruhnya maupun berhasil sebagian, atau jika 

dipresentasekan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Barru 

hanya diangka 1.6%, atau dengan kata lain tingkat kegagalan mediasi selama 

dua tahun terakhir diakumulasi sebesar 98,4%. Namun dari 18 perkara yang 

berhasil di mediasi dalam kurung waktu 2020-2022, hanya 8 perkara yang 

berhasil dicegah perceraiannya oleh Hakim mediator, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa persentase keberhasilan upaya pencegahan perceraian 

melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Barru hanya 0,7 persen atau bisa 

dikatakan mediasi masih belum optimal untuk menekan angka perceraian.  

Penyebab minimnya tingkat keberhasilan mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Barru terkhusus pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 

Tahun 2016, dipengaruhi oleh faktor internal maupun ekternal, sebagai 

berikut: 

a. Faktor Internal 

1) Domisili yang berjauhan 

Para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh 

upaya Mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan. Penjelasan 

dan perintah mediasi oleh majelis Hakim dilakukan pada sidang 

pertama, sehingga kehadiran semua pihak sangat menentukan 

terlaksananya mediasi yang menciptakan peluang terjadinya 

perdamaian lebih tinggi. Dalam perkara perceraian umumnya masing-

masing pihak telah berpisah tempat tinggal, yang mana letak 

domisilinya terkadang saling berjauhan bahkan berbeda kabupaten, 

provinsi maupun pulau. Terhadap pihak berperkara yang berada di 

luar yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, maka dibutuhkan kesediaan 

waktu, tenaga dan biaya untuk dapat menghadiri persidangan.30  

Begitupun terhadap pihak berperkara yang tinggal di 

kabupaten barru yang domisilinya tidak berada di pusat kota 

                                                           
30 Wawancara dengan Salmirati, S.H.I., M.H. 
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mengingat letak geografis wilayah Kabupaten Barru cukup luas dan 

bebarapa diantaranya berada diatas gunung dan memiliki akses yang 

sulit untuk ke Pengadilan, letak domisili yang cukup jauh tersebut 

tidak jarang menyebabkan para pihak enggan untuk menghadiri 

persidangan sehingga proses mediasi sering kali tidak dapat 

dilaksanakan. 

2) Para Pihak mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai 

Perceraian merupakan perkara yang sensitif menyangkut 

perasaan para pihak.31 Pihak yang mendaftarkan perkara perceraian 

biasanya telah memiliki keputusan yang kuat untuk bercerai karena 

telah sering dikecewakan oleh suami/istrinya, atau banyaknya 

perasaan sakit hati/ marah yang terpendam, sehingga ketika sudah 

tidak tahan/mencapai batas kesabaran, maka pihak memutuskan untuk 

menggugat suami atau istrinya.    

3) Budaya siri yang kental dalam masyarakat 

Siri adalah suatu budaya yang di pegang teguh oleh 

masyarakat khususnya masyarakat bugis, artinya pihak yang 

mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Barru pantang untuk 

mundur dari perkaranya sehingga sulit menerima mediasi oleh 

mediator.32 Ataupun sebaliknya pihak yang Tergugat/Termohon 

siri/malu datang ke Pengadilan karena telah bersalah terhadap 

Penggugat/Pemohon. 

 

 

4) Gaya komunikasi 

Para pihak berperkara pada umumnya datang dalam kondisi 

emosional yang kurang baik, sehingga rentan akan terjadinya 

miskomunikasi ataupun luapan emosi yang berdampak kurang baik 

terhadap pelaksanaan mediasi, sehingga terciptanya komunikasi yang 

                                                           
31 Wawancara dengan Syahruddin, S.H.I., M.H. 

32 Wawancara dengan Syahruddin, S.H.I., M.H. 
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efektif pada saat mediasi sangat mendorong kemungkinan tercapainya 

perdamaian.33 Komunikasi aktif Majelis Hakim dalam memberikan 

penjelasan di persidangan pun turut mempengaruhi pemahaman para 

pihak tentang keuntungan mediasi agar para pihak dapat lebih 

cenderung ingin menyelesaikan perkara dengan cara damai.34 Gaya 

komunikasi yang terjalin antara majelis Hakim atau mediator apabila 

tidak seimbang dengan para pihak yang mayoritas berkarakter Bugis 

yang cenderung pemalu dan sungkan untuk membicarakan masalah 

keluarga, akan menghambat proses transfer informasi yang dilakukan. 

Oleh karenanya mediator harus dapat menggali informasi dan 

membangun komunikasi berdasarkan gaya komunikasi masyarakat 

setempat. 

5) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri 

Pihak yang berperkara umumnya kurang memahami hak dan 

kewajibannya secara komprehensif, sehingga memicu timbulnya 

konflik. Kurangnya pemahanan tersebut dikarenakan minimnya 

tingkat pendidikan dan sempitnya wawasan para pihak.35 Oleh karena 

itu, seorang mediator harus memberikan pemahaman mengenai hak 

dan kewajiban masing-masing pihak dalam berumah tangga, sehingga 

dapat mengarahkan para pihak dalam proses negosiasi, namun 

demikian kesepakatan yang diambil tetap harus berdasarkan keinginan 

dan kerelaan para pihak. 

Masyarakat Kabupaten Barru cenderung tidak memahami 

hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri sehingga keduanya 

hanya menuntut haknya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Para 

                                                           
33 Wawancara dengan Husaima, S.H.I., M.H., Lihat dari A. Maradona, “Efektifitas 

Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II”, Tesis (Makassar: 

Fakultas Pacasarjana Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2021), h.76. 

34 Wawancara dengan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. Lihat dalam A. Maradona, Efektifitas 

Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II, h. 50. 

35 Wawancara dengan Husaima, S.H.I. Lihat dalam A. Maradona, Efektifitas Mediasi 

dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II, h.77. 
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pihak juga terkadang ingin bercerai karena kesalahpahaman dalam 

komunikasi atau miss komunikasi Sehingga mediator perlu untuk 

meluruskan kesalahpahaman keduanya dan mengingatkan kembali 

akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi terjaganya 

harmonisasi dalam rumah tangga.  

6) Iktikad para pihak 

Dalam mengikuti proses mediasi, iktikad dan antusiasme para 

pihak sangat menentukan hasil akhir mediasi yang ditempuh.36 Sikap 

para pihak yang lebih mementingkan keuntungan pribadi 

mempengaruhi proses perundingan dan tawar menawar kesepakatan. 

Hal tersebut cenderung mengarah pada ketidakberhasilan mediasi. 

Ketidakberhasilan mediasi biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan 

para pihak mengenai keuntungan mediasi dalam penyelesaian perkara 

mereka. Karena itu, para pihak cenderung pasif dan menjalani proses 

mediasi sebagai bentuk formalitas agar tujuan awal para pihak 

membawa gugatannya ke pengadilan tercapai.37 

7) Perbedaan perspektif 

Diajukannya perkara perceraian dipengaruhi oleh pertentangan 

perspektif dan perilaku negatif yang berulang. Sebagai contoh, 

keengganan salah satu pihak (suami) untuk membagi atau memberi 

nafkah berupa finansial dengan dalih ia merasa lebih berhak terhadap 

uang yang didapatkannya, karena dialah yang bekerja keras, sehingga 

suami cenderung tidak mengikut sertakan istri untuk mengelola 

keuangan, sehingga terkadang suami memegang penghasilannya 

sendiri dan hanya memberikan sebagian kecil penghasilannya kepada 

istri, bahkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga selama 

sebulan. Kesadaran akan hak dan kewajiban suami dan istri tentunya 

akan membuat terjalinnya hubungan keluarga yang baik dan 

harmonis. 

                                                           
36 Wawancara dengan Andi Muhammad Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I. 

37 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 
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Selama perspektif yang demikian masih dipegang erat 

masing-masing pihak, tanpa melihat dari perspektif pihak lain, tentu 

kemungkinan berhasilnya mediasi sangat kecil.38 Berangkat dari pola 

pikir yang dianut masing-masing pihak akan memberikan respon 

psikologis dan tindakan yang ditampilkan pada saat melakukan 

mediasi. Perbedaan perspektif dalam bentuk penyelesaian perkara 

akan mempersulit perumusan kesepakatan damai. 

8) Kemampuan mediator 

Peran mediator dalam membantu tercapainya perdamaian 

membutuhkan kemampuan yang baik dalam membangun komunikasi 

interpersonal baik verbal maupun nonverbal, mengatur waktu yang 

tepat untuk melakukan mediasi, cara menyikapi karakter para pihak, 

menggali informasi, mengidentifikasi penghalang penyelesaian, serta 

memberikan arahan penyelesaian perceraian ketika terjadi kebuntuan 

(deadlock) dalam menyusun kesepakatan. Dalam kondisi tertentu, 

mediator harus pandai melihat kondisi dan mengambil keputusan 

kapan mediasi dilanjutkan, melakukan kaukus atau mengakhiri proses 

mediasi.39 

b. Faktor Eksternal 

1) Aturan hukum mediasi 

Berbagai Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur 

mediasi di pengadilan mengakomodir berbagai jenis perdamaian, yaitu 

perdamaian wajib melalui mediasi, perdamaian sukarela pada setiap 

tahap pemeriksaan perkara, perdamaian sukarela pada tahap upaya 

hukum, dan perdamaian di luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi di 

pengadilan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan KMA No. 

108/VI/2016. Diaturnya prosedur dan tata kelola mediasi selain 

memberikan kepastian hukum juga menjamin kelancaran 

pelembagaan mediasi di pengadilan. Namun dalam PERMA tersebut, 

                                                           
38 Wawancara dengan Syahruddin, S.H.I., M.H. 

39 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 
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tidak mengatur tentang insentif atau reward bagi mediator Hakim 

ketika telah berhasil mendamaikan suatu sengketa.40 Reward tersebut 

dimaksudkan untuk memotivasi Hakim mediator agar menjalankan 

tugas tambahannya dengan penuh kesungguhan. 

Selain itu terlaksananya mediasi di Pengadilan Agama Barru 

juga dipengaruhi regulasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (4) 

PERMA No. 1 Tahun 2016 yang memperkenankan para pihak untuk 

tidak mengikuti proses mediasi ketika kondisi kesehatan tidak 

memungkinkan hadir dalam pertemuan berdasarkan surat keterangan 

dokter, di bawah pengampuan, berdomisili di luar negeri, menjalankan 

tugas negara, tuntutan prosesi atau pekerjaan yang tidak dapat 

ditinggalkan. sehingga mediasi sangat sulit dioptimalisasikan. 

meskipun dalam Pasal 5 Ayat 3, menyatakan mediasi bisa dilakukan 

melalui audio visual, namun hal tersebut sering kali tidak dapat 

dilaksanakan karena beberapa alasan seperti para pihak sudah berusia 

lanjut dan tidak melek teknologi. 

2) Tingkat kerumitan perkara 

Perdamaian pada umumnya lebih mudah dicapai pada 

perkara yang permasalahannya sederhana, semakin sederhana perkara 

perceraian yang dihadapi, semakin besar peluang perdamaian dicapai. 

Bagi para pihak yang menyadari dan memahami keuntungan mediasi, 

rendah hati dan mau melakukan penyelesaian perkara secara 

kekeluargaan tentunya memudahkan mediator untuk membantu 

mencari keinginan masing-masing pihak dan titik temunya. Apabila 

perkara perceraian yang dihadapi melibatkan orang ketiga, keluarga 

yang sering ikut campur, serta didorong kepentingan individu yang 

tinggi, maka akan sulit untuk dilakukan mediasi secara sukarela.  

3) Peran kuasa hukum 

                                                           
40 Wawancara dengan Husima, S.H.I. Lihat dalam A. Maradona, Efektifitas Mediasi 

dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II, h.79. 
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PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bersifat lebih lunak dibanding 

PERMA sebelumnya. Bagi pihak yang berada jauh dari yurisdiksi 

pengadilan yang menangani perkara dan tidak memungkinkan untuk 

selalu mengikuti mediasi, maka hal tersebut bisa dikuasakan kepada 

kuasa hukum.41 Bagi pihak yang memakai jasa kuasa hukum, seperti 

advokat ketika menjalankan tugasnya, penjelasan dan keterangan yang 

diberikan kepada kliennya seringkali dijadikan pertimbangan 

keuntungan dan kerugian dalam mengambil keputusan atau mencari 

formulasi perdamaian yang tidak merugikan kepentingan pribadi 

pihak.  

4) Psikologis Hakim mediator  

Pada beberapa Pengadilan Agama yang tidak terdapat 

mediator dari luar, maka Hakim yang sudah bersertifikat di 

lingkungan internal ditugaskan untuk menjadi mediator. Berbenturan 

dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh hakim, tentunya 

mempengaruhi kinerja Hakim pada saat melakukan mediasi. Selain 

itu, seorang Hakim secara psikologis terbiasa memutus perkara 

melalui penilaian barang bukti di persidangan. Sebaliknya, dalam 

mediasi tidak ada pembuktian tetapi ditekankan pada proses 

perundingan kesepakatan damai oleh para pihak dengan bantuan 

mediator. Psikologis masing-masing Hakim pun terbentuk dari latar 

belakang dan pengetahuan yang dimiliki. Hakim yang bertugas tidak 

semua memiliki kesamaan latar belakang sebagaimana masyarakat 

Kabupaten Barru umumnya. Oleh karena itu, pemberdayaan peran 

mediator Hakim berbanding lurus dengan penjaminan kualitas 

mediasi. 

5) Keterbatasan sarana dan prasarana mediasi di pengadilan 

Suasana yang nyaman dan sejuk membantu terciptanya 

situasi dan kondisi mediasi yang kondusif. Oleh karena itu, 

                                                           
41 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H. 
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penjaminan sarana dan prasarana mediasi yang ideal tidak luput dari 

perhatian pimpinan suatu pengadilan.42 Mengacu pada ketentuan 

dalam KMA No. 108/VI/2016, sarana dan prasarana di Pengadilan 

Agama Barru belum lengkap dan terbatas baik dikarenakan lahan dan 

prototype gedung pengadilan yang sempit, tidak adanya ruangan 

kaukus, kurangnya anggaran dana untuk melengkapi fasilitas mediasi, 

ataupun kelengkapan administrasi mediasi.43  

Sebagai contoh ruang mediasi di Pengadilan Agama Barru 

hanyalah satu ruangan tanpa disertai dengan ruang kaukus, sehingga 

menjadi persoalan ketika Mediator melaksanakan kaukus salah satu 

pihak harus menunggu di ruang tunggu umum, pada saat itulah 

keluarga / pengantar para pihak terkadang memberikan masukan-

masukan kepada yang bersangkutan yang tidak jarang justru 

menghambat terjadinya perdamaian.  

6) Kondisi sosial budaya masyarakat  

Pemahaman penyelesaian perselisihan antara suami istri yang 

tumbuh dalam kondisi sosial masyarakat kabupaten Barru 

mempengaruhi cara pihak dalam menghadapi permasalahan baik 

bentuk kesepakatan atau karakter yang ditampilkan dalam mengikuti 

proses mediasi.44 Dalam rangka menghindari munculnya keretakan 

rumah tangga, para pihak dan keluarganya telah merundingkan hal 

tersebut secara damai. Budaya masyarakat, tentang penyelesaian 

konflik dalam rumah tangga biasanya sudah diberikan solusi namun 

terkadang ikut campur kedua belah pihak keluarga yang membuat 

masing-masing pihak tidak menerima atau sudah bertekad untuk 

berpisah.45 Budaya malu pun dapat mempengaruhi cara penyelesaian 

                                                           
42 Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H 

43 Observasi Sarana dan Prasarana Mediasi di Pengadilan Agama Barru Kelas II, tanggal 

07 Agustus 2022 sampai 10 Agustus 2022. 

44 Wawancara dengan Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I, M.H. 

45 Wawancara dengan Syahruddin, S.H.I., M.H.I. 
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konflik rumah tangga para pihak yaitu dengan tidak mengangkatnya 

ke pengadilan untuk menjaga harga diri. Ketika perkara perceraian 

tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, barulah pengajuan gugatan 

perceraian ke pengadilan menjadi alternatif penyelesaian. 

Mediasi yang efektif bergantung pada pengalaman dan profesionalitas 

mediator untuk menganalisis dan menilai situasi-situasi kritis dan merancang 

intervensi maupun prevensi yang efektif untuk menanggapi sumber-sumber 

konflik. Menurut Maskur Hidayat, secara umum terdapat tahapan-tahapan 

yang dapat dilakukan agar mediasi bisa berjalan efektif ketika para pihak tidak 

terlalu antusias untuk berdamai, antara lain: 

a. Membangun rasa percaya pada mediator 

Untuk dapat membangun rasa percaya para pihak terhadap 

mediator, terlebih dahulu mediator harus memahami hakikat atau pokok 

sengketa. Mediator perlu mempelajari surat gugatan kemudian 

mengkonfirmasi kepada para pihak serta menggali hal-hal yang bisa 

dikompromikan atau tidak agar dapat memetakan pokok masalah dan 

menentukan strategi untuk tahap mediasi selanjutnya.46 

Pada saat penggalian informasi, mediator dapat menyentuh aspek 

emosional para pihak sehingga dapat diketahui sejauh mana ketegangan 

yang terjadi antar pihak dan memahami karakter masing-masing pihak. 

Proses penggalian informasi dapat dilakukan dengan kaukus bila 

diperlukan agar para pihak lebih leluasa menceritakan masalah dari sudut 

pandangnya masing-masing. 

 

b. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan 

Pada awal mediasi seringkali para pihak menyatakan keengganan 

untuk dilakukan mediasi karena proses musyawarah sudah ditempuh para 

pihak sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan. Oleh karena itu, 

mediator perlu mengusahakan cara komunikasi untuk menghilangkan 

                                                           
46 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 141. 
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kecurigaan satu sama lain dan mengesampingkan hal-hal yang dapat 

menyulut emosi. Mediator membangun komunikasi dengan memfokuskan 

pada kesamaan para pihak dan mengesampingkan perbedaan untuk 

menciptakan suasana mediasi secara kekeluargaan.47 

c. Pemilihan bahasa positif 

Agar membuat suasana mediasi lebih efektif dan kondusif, maka 

bahasa yang digunakan bersifat diplomatis. Ketika para pihak dalam 

keadaan emosional, kata-kata yang dikeluarkan cenderung bersifat 

negatif, sehingga mediator perlu membahasakan ulang dengan gaya 

bahasa yang positif untuk menghindari ketersinggungan pihak lain atau 

reframing.48 

d. Menjelaskan permasalahan 

Perkara perceraian termasuk dalam segketa perdata yang fokus 

pada sistem pembuktian non formal. Mediator diperbolehkan 

menanyakan bukti-bukti yang akan diajukan para pihak sembari 

menjelaskan hukum pembuktian di persidangan tanpa menilai siapa yang 

menang dan kalah, sehingga para pihak dapat menganalisis posisinya 

dalam perkara baik kelemahan dan kekuatan masing-masing. Pemahaman 

akan konstruksi hukum yang didapat akan menuntun para pihak berpikir 

rasional dan lebih menerima kedudukan masing-masing.49 

 

e. Merancang bentuk penyelesaian 

Setelah mengetahui pokok perkara dan kepentingan masing-masing 

pihak, mediator dapat membantu menuliskan opsi-opsi kesepakatan 

damai dan menawarkannya kepada para pihak tanpa memaksa terutama 

ketika terjadi kebuntuan atau deadlock. Opsi-opsi atau formula 

                                                           
47 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 144. 

48 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h.145. 

49 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h.146. 
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penyelesaian yang ditawarkan dibahas secara berurutan hingga muncul 

kesepakatan.50 

f. Menyampaikan usulan penyelesaian 

Dalam kasus perkara perceraian yang sederhana dan tingkat 

ketegangan antar pihak cenderung rendah serta dihadiri oleh para pihak, 

mediator dapat menawarkan langsung usulan penyelesaian berupa klausul 

kesepakatan damai. Sebaliknya, jika kerumitan perkara dan tingkat emosi 

para pihak cenderung tinggi, maka usulan penyelesaian ditawarkan secara 

terpisah dalam kaukus agar mediator dapat merancang usulan baru yang 

dapat mengakomodir kepentingan semua pihak pada pertemuan 

selanjutnya. Usulan penyelesaian dari mediator tentunya telah sesuai 

dengan substansi hukum sehingga para pihak dapat dengan mudah 

mencerna dan memahami posisi serta kedudukan hukumnya dalam 

sengketa.51 

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat untuk mempengaruhi efektivitas mediasi dalam perkara 

perceraian, dapat dirumuskan suatu strategi mediasi sebagai bentuk 

optimalisasi agar dapat dicapai tujuan implementasi mediasi di 

pengadilan.  

g. Menggeser ide penyelesaian secara litigasi menjadi non litigasi 

Kepercayaan para pihak terhadap mediator merupakan langkah 

awal untuk dapat melanjutkan proses medasi. Sebelumnya, mediator 

harus memahami dan mengerti permasalahan para pihak melalui surat 

gugatannya. Mediator dapat menanyakan dan mengkonfirmasi tentang 

semua keinginan dan harapan apakah sesuai dengan surat gugatan serta 

dalam hal apa dapat dilakukan musyawarah. Dengan begitu mediator 

                                                           
50 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h.147. 

51 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h.148. 
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dapat menggali latar belakang permasalahan dan menarik benang merah 

dari timbulnya perkara perceraian. 

Ketika sudah tumbuh rasa percaya para pihak pada mediator, 

mereka dapat dengan leluasa menceritakan seluruh permasalahannya dan 

hal-hal terkait. Mediator dapat mengungkap seluruh informasi dan agenda 

tersembunyi melalui kaukus, sehingga mediator juga dapat memahami 

sifat, watak, dan cara komunikasi yang tepat sesuai karakter masing-

masing pihak. Pendekatan secara psikologi untuk membangun 

kepercayaan sangat penting bagi mediator memetakan pokok 

permasalahan dan mengatur strategi penyelesaian perkara secara damai. 

Dengan ditentukannya pokok permasalahan, mediator dapat 

membujuk para pihak untuk mengesampingkan hal-hal yang bersifat 

tambahan dan mengikis egoisme para pihak agar bisa fokus pada 

penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Mediator juga perlu 

meyakinkan keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi dan 

kerugian penyelesaian perkara jika diteruskan pada tahap litigasi. Proses 

litigasi akan memakan biaya dan waktu yang lama karena hasil akhir 

yang didapat jauh dari harapan semua pihak, sehingga pihak yang kalah 

cenderung menggunakan upaya hukum hingga tingkat kasasi yang 

memakan waktu bertahun-tahun.  

h. Membangun komunikasi yang baik antar pihak  

Para pihak yang berperkara sejak awal datang ke pengadilan 

cenderung memiliki hubungan yang tidak baik dan komunikasi yang 

terbangun pun tidak mengarah pada perdamaian. Pembahasan mengenai 

perceraian biasanya telah melibatkan tokoh-tokok tertentu dalam 

musyawarah bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Namun 

perdamaian yang gagal sebelumnya disebabkan para pihak gagal 

membangun komunikasi yang baik karena perkataan atau tuduhan negatif 

yang membekas di hati.
52

 

                                                           
52 Wawancara dengan Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I. 
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Dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga, para pihak 

diberikan pengarahan melalui penyadaran penyelesaian perkara secara 

cepat dan mendorong untuk melakukan musyawarah dengan bahasa yang 

positif. Komunikasi yang buruk antar pihak bisa berasal dari rasa curiga 

terhadap pihak lain, sehingga mediator harus menghilangkan kecurigaan 

tersebut dan membingkainya dalam bahasa yang positif dan diplomatis. 

Pemilihan bahasa yang kurang tepat sedikit banyak akan berpengaruh 

pada kualitas komunikasi dan suasana mediasi yang dibangun. 

Komunikasi yang konstruktif antar pihak dapat diawali dengan 

cara komunikasi informal atau dibarengi dengan nuansa humor untuk 

mencairkan suasana. Secara psikologis, nuansa emosional dapat 

menghalangi keterbukaan para pihak kepada mediator dan pihak lainnya 

dalam bermusyawarah dan cenderung memberikan bukti-bukti untuk 

menguatkan gugatannya. Mediator yang berasal dari Hakim harus 

merubah sudut pandang penyelesaian masalah dari menilai kekuatan alat 

bukti menjadi konstruksi komunikasi 

i. Mendorong para pihak untuk menyelesaikan gugatan perceraian 

secara damai dengan pendekatan kekeluargaan 

Mediator menjelaskan mediasi dan urgensinya hendaknya 

menampilkan sikap positif dan antusias, sehingga dapat menggerakkan 

hati para pihak untuk berkomitmen mengikuti mediasi dan berpartisipasi 

aktif di dalamnya. Mediator juga perlu mendudukkan para pihak pada 

posisinya masing-masing sesuai aturan hukum positif. Hal tersebut bisa 

dilakukan melalui arahan terhadap bukti-bukti atau alasan yang 

disampaikan para pihak selama proses mediasi tanpa perlu menilai siapa 

yang benar dan salah.  

Para pihak perlu mengerti kekuatan dan kelemahan masing-masing 

dari sudut pandang hukum pembuktian, sehingga muncul rasionalitas 

yang akan membantu proses penyelesaian sengketa. Namun mediator 

tetap harus mendorong penyelesaian yang dapat diterima kedua belah 

pihak sebagai jalan tengahnya yaitu dengan pendekatan kekeluargaan. 
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Setelah diberikan pemahaman tentang konstruksi hukum kepada 

para pihak, yang harus dilakukan adalah negosiasi dan fokus pada hal-hal 

yang diharapkan akan lebih diterima kedua belah pihak. Ketika para 

pihak lebih memilih penyelesaian secara litigasi, maka hal itu akan 

berpengaruh pada kualitas hubungan keluarga. Dalam perkara perceraian, 

maka yang harus dikedepankan adalah hubungan keluarga yang perlu 

dijaga karena anak yang akan mendapatkan dampak yang sangat besar 

dan sampai kapanpun hal itu akan menjadi trauma tersendiri pada diri 

anak sebab putusan hakim atas perceraian bukan hanya memutus 

hubungan diantara para pihak namun tidak dapat memutus hubungan 

darah para pihak dengan anaknya. 

Hubungan kekeluargaan yang harmonis dan jauh dari konflik 

secara naluriah adalah hal yang diinginkan setiap individu. Perdamaian 

dan keharmonisan tentunya akan membawa lebih banyak keberkahan dan 

kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hal tersebut sulit 

didapat jika perkara diselesaikan dengan jalan litigasi di mana pihak 

berada di posisi menang atau kalah. Penyelesaian perkara dengan jalan 

litigasi akan menghabiskan waktu, biaya dan energi yang banyak. Di 

sinilah perlunya mediator meyakinkan keuntungan para pihak untuk 

fokus pada usaha perdamaian dalam setiap tahap mediasi. 

j. Mengetahui dengan baik karakter para pihak  

Setiap individu memiliki karakter masing-masing, sehingga dalam 

setiap mediasi perkara perceraian memiliki cara yang berbeda dalam 

penanganannya. Mediator dapat belajar banyak mengenai cara menyikapi 

karakter tertentu dari banyaknya perkara yang telah dimediasi.
53

 Dalam 

perkara perceraian, mediator terlebih dahulu melakukan pendekatan 

emosional dan mempelajari karakter masing-masing pihak agar dapat 

menyesuaikannya dengan strategi pelaksanaan mediasi, sehingga mediasi 

dapat berjalan efektif dan efisien. 

                                                           
53 Wawancara dengan Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I. 
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k. Membangun pemahaman tentang pentingnya menjaga keutuhan 

rumah tangga 

Perceraian muncul karena adanya sifat egois, tidak bersyukur dan 

kurangnya para pihak mengerti atau tidak mengetahui mengenai hak dan 

kewajiban dalam rumah tangga demi menjaga keutuhan rumah tangga. 

Penting bagi mediator yang menangani mediasi perkara perceraian untuk 

terlebih dahulu menguasai materi dan tips-tips tentang rumah tangga 

harmonis, hal-hal apa saja yang mendasari pentingnya menjaga keutuhan 

rumah tangga, serta dampak-dampak yang diakibatkan oleh retaknya 

rumah tangga. 

Bagi para pihak ataupun kuasa hukum yang belum mengerti secara 

detail mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, maka 

mediator dapat dengan mudah memberikan penjelasan dan pemahaman 

mengenai aturan dan prinsip-prinsip dalam berumah tangga secara tepat 

dan komprehensif.  

l. Berkoordinasi dengan kuasa hukum 

Peran kuasa hukum sangat berpengaruh pada keberhasilan dan 

kegagalan mediasi khususnya dalam perkara. Kuasa hukum sebagai pihak 

yang dipercaya oleh para pihak yang berperkara harus memiliki 

pandangan yang sama dengan mediator untuk mendorong para pihak 

mencapai kesepakatan damai.
54

 

Kepada kuasa hukum perlu dikenalkan aturan mengenai iktikad 

baik dan iktikad buruk dengan ancaman sanksi penghukuman biaya 

mediasi atas pelanggarannya. Terhadap kuasa hukum juga diperlukan 

revitalisasi peran kuasa hukum untuk mendukung proses dan hasil 

mediasi. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara mediator dengan 

kuasa hukum baik dalam pengaturan jadwal pertemuan mediasi, 

membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak baik selama proses 

mediasi maupun di luar mediasi. 

                                                           
54 Wawancara dengan Muhammad Rijal Manggaukang, S.H.I., M.H.I. 
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m. Membantu para pihak memformulasikan kesepakatan. 

Ketika dalam proses negosiasi para pihak mengalami kebuntuan 

(deadlock), mediator perlu memberikan opsi-opsi dan stimulus 

penyelesaian secara win-win solution tanpa harus memutuskan. Mediator 

terlebih dahulu menguasai sumber pokok permasalahan dan memahami 

keinginan masing-masih para pihak untuk dapat membantu membuat 

formula penyelesaian. Hak-hal pokok dapat dipetakan melalui mind 

mapping dan membuat model-model penyelesaian yang akan ditawarkan. 

Jika permasalahan perceraian yang dihadapi tidak terlalu rumit dan 

tingkat emosi para pihak tidak terlalu tinggi, maka rumusan berupa 

klausul-kalusul perdamaian bisa langsung ditawarkan ketika semua pihak 

hadir dalam pertemuan. Jika tidak memungkinakan, maka klausul-klausul 

tersebut dapat disampaikan secara terpisah melalui pendekatan personal 

dan penjelasan yang mudah diterima. Klausul-klausul perdamaian 

tentunya harus diharmonisasikan dengan aturan hukum secara umum 

sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) 

serta aturan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. 

 

D. Upaya Pencegahan Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru 

ditinjau dari Perspektif Hukum Islam 

Ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan 

bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
55

 

Allah tidak menyebut pernikahan sebagai akad („aqdan), akan tetapi 

sebagai perjanjian (mitsaaq) yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat 

kuat (Mitsaqan Ghalizon). Penggunaan kata tersebut tidak pernah dipakai 

dalam bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan. Berikut surat yang 

menyebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat pada QS. 

An-Nisa’: 20-21. 

                                                           
55 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. 
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اً ۗ وَاِنْ ارََدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْ   ـ تُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطاَراً فَلََ تََْخُذُوْا مِنْهُ شَيْ جٍٍۙ وَّاٰتَـيـْ
نًا  ٗ  اتَََْخُذُوْنهَ ٕٓبُـهْتَانًً وَّاِثْْاً ممبِيـْ  

ثاَقاً غَلِيْظاً  ٗ  وكََيْفَ تََْخُذُوْنهَ يـْ ٕٔوَقَدْ افَْضٰى بَـعْضُكُمْ اِلٰٰ بَـعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّ  
Terjemahnya: 

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, 

sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka 

harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit 

pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 

tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan 

bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah 

bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-

istrimu) telah megambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari 

kamu.”56 

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti dalam Tafsir 

jalalain menyebut mitsaq sebagai bentuk taukid, artinya menekanan atau 

penegasan dari sebuah janji. Janji adalah komitmen, lebih dari sekedar janji. 

Sedangkan lafal Ghalizon berasal dari kata ghilzh yang artinya kuat, berat, 

tegas, kokoh.57 

Pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafal Mitsaqan Ghalizon, ia 

mengutip hadis shahih dari Jabir dalam kitab Shahih Muslim yang menyatakan 

bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orangtuanya 

dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian 

atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah.58  

Lafal Mitsaqan Ghalizon juga diartikan Sayyid Qutub pada Tafsir Fi 

Zhilaalil Qur‟an, bahwa Mitsaqan Ghalizon merupakan perjanjian akad nikah, 

dengan nama Allah. Ini adalah perjanjian yang kuat yang tidak akan 

direndahkan.59 

                                                           
56 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 

57 Madani News, Al-Quran Sebut Pernikahan Sebagai Mitsaqan Ghalizhon, 

https://www.madaninews.id/12336/al-quran-sebut-pernikahan-sebagai-mitsaqan-ghalizhon-apa-

maksudnya.html, (Diakses tanggal 27 Agustus 2022). 

58 Madani News, Al-Quran Sebut Pernikahan Sebagai Mitsaqan Ghalizhon. 

59 Madani News, Al-Quran Sebut Pernikahan Sebagai Mitsaqan Ghalizhon. 

https://archive.org/details/FeeZilaalComplete
https://archive.org/details/FeeZilaalComplete
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Namun demikian, dalam perjalanan perkawinan tentunya tidak 

semuanya berjalan mulus, banyak sebab yang menyebabkan ikatan 

perkawinan tersebut menjadi terpisah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

telah mengakomodir kejadian tersebut, dengan telah mengatur perihal 

perceraian, yakni pada Pasal 39 disebutkan: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersebut. 

Bisa diambil pemahaman, bahwa proses perceraian yang dilakukan 

harus seizin dari pengadilan agama tempat kedudukan pihak yang berperkara. 

Dengan kata lain, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, tidak dihitung 

sebagai sebuah perceraian. 

Perceraian dalam Islam hanyalah merupakan solusi terakhir dalam 

kehidupan rumah tangga, artinya perceraian itu hanya merupakan satu-satunya 

jalan terbaik bagi kehidupan keluarga apabila tidak dimungkinkan lagi hidup 

rukun dan harmonis sehingga tidak bisa mewujudkan kehidupan yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. 

Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga yudikatif, memiliki 

wewenang untuk menyelesaikan sengketa perceraian yang diajukan oleh 

suami atau istri. Sebelum dimulai proses persidangan, pihak yang berperkara 

diwajibkan untuk melaksanakan mediasi yang telah menjadi amanah sejak 

diterbitkannya PERMA Nomor 1 tahun 2002 sampai dengan yang terbaru 

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi yang dilaksanakan ini 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara informal, penyelesaian 

sengketa langsung oleh kedua belah pihak, waktu penyelesaian lebih singkat, 
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biaya lebih murah, tanpa proses pembuktian. Sehingga dengan proses tersebut, 

kedua belah pihak bisa sama-sama menang, tanpa emosi, dan dendam.60 

Upaya Mediasi dalam Hukum Islam sejalan dengan konsep iṣlaḥ / Al-

ishlâh dan Hakam.61 Al-ishlâh memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, 

dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya 

menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan 

mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara 

satu dan lainya, menjalankan perbuatan baik berperilaku sebagai orang 

suci.62 

Ishlâh atau sulhu adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya 

perbaikan.63 Secara terminologi, ishlâh memiliki arti sebagai perbuatan terpuji 

yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia.64 Hal ini dapat 

dilihat dari definisi terminologi ishlâh secara umum dalam Islam yaitu suatu 

aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari 

keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah 

 .”yang berarti “baik صلح  berasal dari lafazh اصلح 

Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa kata ishlâh dapat 

dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang 

ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara 

sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun 

kelompok.65 

                                                           
60 R. Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika: 

2012), h. 65. 

61 Nuraningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Cet. I, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119. 

62 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), Cet. Ke-1, 

h. 47. 

63 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Kamus arab-Indonesia, (Cet. I, 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 78. 

64 E. Van Donzel, B. Lewis, dkk, Encyclopedia of Islam, (Jilid. IV, Leiden: E.J. Brill, 

1990), h. 141. 

65 Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fi Syarh al-Hidãyah, 

(Jilid. 9, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), h. 3. 
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Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan 

karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, 

maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali 

silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri 

dengan perdamaian. 

Islah merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dan 

Rasulnya, ketika dalam keluarga atau pertemanan terjadi konflik dan kesalah 

fahaman. Maka islah menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat 

yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.66 

Pada masa Nabi Muhammad, Islah atau Sulhu dipraktikkan secara 

luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang 

kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri 

yang sedang bertengkar.67 Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan 

konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan 

suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut 

diabadikan dalam salah satu hadits berikut: 

 

Artinya: 

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan 

kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. 

Bukhari dan Muslim).68
 

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang 

memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan 

dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak 

punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa 

                                                           
66 Abdul Qodir Zaelani, “Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of 

Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)”, Jurnal Al-Ulum 

Volume 19 Number 1 June (2019), h. 223. 

67 Ibnu Qudamah, Al-Mugni Juz V, (Beirut: Darul Fikr, 1984), h. 3. 

68 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, penerjemah Ahmad Najie, (Surabaya: Nur 

Ilmu, tt), h. 414.  



 

 

105 

  

 

 

dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, 

sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut 

diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan untuk membeli dan 

memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya 

dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan 

antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya 

Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits 

tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha 

meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, 

Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena 

mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekedar saran dan 

bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), 

maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai. 

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul 

Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah 

memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali. 

 

Artinya: 

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan 

Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: 

“Rujuklah Istrimu itu” lalu dia menjawab “saya telah mentalak tiga 

kali” beliau bersabda “ruju‟lah ia”. (HR. Abu Dawud). 
 

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah 

tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah 

tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya. 

Islâh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-

masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan 

hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat 

menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena 
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asasnya adalah kerelaan semua pihak. Dalam perkara perceraian, Al-Quran 

menjelaskan tentang islâh dalam QS An-Nisa’/2:35 sebagai berikut: 

نْ اهَْلِه نْ اهَْلِهَا ۚ اِنْ يمريِْدَآ  ٗ  وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثُـوْا حَكَمًا مِّ وَحَكَمًا مِّ
راً َ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيـْ نـَهُمَا ۗ اِنَّ اللّّٰ ُ بَـيـْ  اِصْلََحًا يمـوَفِّقِ اللّّٰ

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.”69 

Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 35 di atas memberikan perintah kepada 

umat manusia bahwa jika dikemudian hari mengalami persengketaan, 

khususnya persengketaan antara suami istri, maka Al-Qur’an memerintahkan 

untuk mengirim seorang hakam (mediator) sebagai juru penengah, baik 

hakam dari kalangan keluarga pihak laki-laki maupun hakam dari kalangan 

keluarga pihak perempuan. Hakam dalam peradilan Islam sendiri memiliki 

peran dan fungsi sebagai juru damai. Juru damai dalam hal ini merupakan 

orang yang dipercaya dan dikirim oleh kedua belah pihak yang mengalami 

perselisihan, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah 

dalam perselisihan keluarga tersebut.70 

Seorang hakam diupayakan untuk dihasilkan dari kalangan yang 

memiliki keahlian dan professional, tujuannya agar langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang ditanganinya dapat dilakukan 

dengan memakan waktu yang singkat dan menjaga kode etik profesi sebagai 

mediator. Profesionalitas sebagai seorang mediator menjadi penunjang dan 

cukup penting dalam menjalankan tugas sebagai mediator, terutama berkaitan 

dalam proses pelaksanaan mediasi.71 

                                                           
69 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 

70 Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 41. 

71 Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, h. 18. 
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Demi professional mediator dalam menguasai akar konflik yang 

timbul, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan seorang 

mediator (hakam). Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang hakam 

diharuskan berasal dari keluarga yang berkonflik, dan sebagian ulama lain 

memberikan tafsir tidak harus berasal dari pihak keluarga. Perbedaan pendapat 

dalam penentuan mediator, disebabkan pendapat sebagian ulama yang 

mengatakan bahwa unsur keluarga yang menjadi mediator belum tentu 

mampu menyelesaikan konflik keluarga jika mediator tidak memiliki 

kemampuan dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik keluarga. 

Menurut pendapat Shihabuddin bahwa hubungan kekerabatan dalam 

penentuan seorang mediator bukan merupakan syarat sah untuk menjadi 

seorang mediator dalam kasus syiqaq. Sebab tujuan utama dibutuhkannya 

seorang hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga 

yang dihadapi oleh keluarga (pasangan suami istri) dan hal mediasi tersebut 

dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.72 

Selain syarat harus adil dan cakap bagi seorang mediator, Imam 

Nawawi berpendapat bahwa seorang mediator harus laki-laki, cakap dan 

sholeh. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami istri 

dapat diselesaikan (damai) melalui mediator yang cakap dan sholeh.73 

Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa syarat 

seorang hakam adalah berakal, baligh, adil dan seorang Muslim. 

Perbedaan pendapat diantara ulama dalam menentukan syarat seorang 

mediator disebabkan karena konflik atau kasus dari syiqaq yang ada. Selain 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, seorang mediator 

diharuskan memegang kode etik mediator dalam menjalankan tugas sebagai 

mediator. Salah satu kode etik yang harus dipegang oleh seorang mediator 

adalah kode etik menjaga kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik 

                                                           
72 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Batu Van Hoeve, 

1999), h. 1708. 

73 Imam Nawawi, Marah Labid Tafsir al-Nawawi, Juz I, (Bandung: Syarikah, al-Ma‟rif, 

tt.), h. 150. 
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antara para pihak. Syarat kode etik ini merupakan perintah yang ada dalam 

surat al-Nisa ayat 35. Dimana kata ahlum pada potongan surat tersebut dapat 

berarti khabir, yang dapat diartikan dengan orang yang ahli dalam bidangnya 

atau lebih dikenal dengan istilah professional. 

Terkait dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa 

kode etik yang harus dipenuhi bagi seorang hakam adalah khifazan ala asrar 

al-zaujiyyah, yaitu seorang hakam harus mampu menjaga kerahasiaan dari 

materi konflik dalam kasus-kasus tertentu seperti konflik suami istri dalam 

rumah tangga. Di samping itu kode etik yang harus dipegang oleh hakam, 

bahwa seorang hakam bertugas untuk menyelesaikan konflik, bukan 

sebaliknya dengan yakni dengan keberadaan seorang hakam mengakibatkan 

rumitnya permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu hakam harus mampu 

menjadi seorang penengah dan fasilitator yang arif dan bijak demi mencapai 

kesepakatan damai dalam penyelesaian konflik keluarga.74 

Jumhur Ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai 

apabila telah terjadi pertengkaran antara suami isteri. Jumhur ulama sepakat 

bahwasanya juru damai tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami isteri, 

yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua 

belah pihak, maka diutuslah yang selain dari mereka itu. Kemudian diizinkan 

untuk menjadi hakamayn (dua juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini 

merupakan tujuan yang dimaklumi. 

Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak 

suami isteri, kalau tidak ditemukan dari ahli keluarga dari mereka berdua 

maka hakim mengutus dua laki-laki yang asing, dan diizinkan pula juru 

damai tersebut dari tetangga suami isteri yang daripada mereka memiliki 

ilmu pengetahuan tentang hal ihwal persoalan suami isteri tersebut, dan upaya 

mendamaikan terletak pada mereka berdua.75 

                                                           
74 Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah al-Ma‟ruf Bi Ibni Al-Arabi, Ahkamul Qur‟an 

Tahqiq Ali Muhammad al-Bajawi, Op.Cit, h. 426. 

75 Agustin Hanafi, Konsep Perceraian Dalam Islam, Disertasi tidak dipublikasikan, 

(Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri al-Raniry, 2011), h. 77. 
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Mediator sebagi juru damai dalam konflik memiliki fungsi utama 

yaitu mendamaikan. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, sebagaimana 

dikutip Agustin Hanafi dalam disertasinya menjelaskan bahwa hakam (juru 

damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, 

meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang 

bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, 

serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah. 

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia 

menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah 

tersebut. Begitu juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk 

mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk 

menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang 

dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami 

oleh pihak suami isteri yang menyebabkan munculnya konflik keluarga.
302 

Sehingga juru damai dapat memberikan kesimpulan terhadap persoalan yang 

sedang dihadapi dan memberi saran-saran serta masukan sebagai upaya 

mendamaikan kedua belah pihak sedang berkonflik. 

Dalam perspektif Hukum Islam, Mediasi sebagai upaya pencegahan 

perceraian harus ditinjau pula dari sisi Maqashid Syariah yang berfungsi 

sebagai Pijakan hukum Islam. 

Islam sebagai sebuah agama dan tata aturan berkehidupan, memiliki 

rambu-rambu panduan untuk umatnya dalam pelaksanaan hukum ataupun 

penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut adalah maqashid syariah, 

yang menjadi prinsip atas setiap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. 

Selain dari pada itu, dapat pula dipahami sebagai panduan yang ingin dicapai 

oleh hukum Islam. 

Secara etimologi, Maqasid Syari‟ah tersusun dari dua suku kata, yaitu 

maqasid dan syariah. Maqasid berarti sengaja atau tujuan, maqasid 

merupakan bentuk jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata qasada 

yang berarti berkehendak atau bermaksud, yaitu setiap tujuan yang diharapkan 

oleh Syari‟ (Allah) kepada makhluq-Nya. Sedangkan syari‟ah secara bahasa 
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berarti jalan, syariah berasal dari dari syara‟, yakni segala aturan yang 

disusun oleh Syari‟ (Allah) untuk menjamin kemaslahatan kehidupan 

makhluq. 

Di dalam Al-Qur’an Allah swt menyebutkan beberapa kata Syari’ah 

diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat Al-Jasiyah dan Al-Syura, 

sebagai berikut: 

- QS Al-Jasiyah/45:18. 

نَ الَْْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَْ تَـتَّبِعْ اهَْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَْ يَـعْلَمُوْنَ   ثَُُّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَريِْـعَةٍ مِّ
Terjemahnya: 

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti 

syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan 

janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui.76 

 

- QS Al-Syura/42:13. 

ى بِه نَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰ نَا  ٗ  ۞ شَرعََ لَكُمْ مِّ نَآْ الِيَْكَ وَمَا وَصَّيـْ نُـوْحًا وَّالَّذِيْْٓ اوَْحَيـْ
 كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِيَْْ  ْٓٓ ابِْـرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسْٰٓىٗ  بِه

انَْ اقَِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَْ تَـتـَفَرَّقُـوْا فِيْهِۗ
ُ يََْتَبِْْٓ الِيَْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَـهْدِيْْٓ الِيَْهِ مَنْ يمنِيْبُ   اَللّّٰ

 مَا تَدْعُوْهُمْ الِيَْهِۗ
Terjemahnya:  

“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia 

wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan 

kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan 

kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama 

(keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di 

dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk 

mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah 

memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan 

memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali 

(kepada-Nya).”77 
 

Dua ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Syariah disamakan 

dengan Agama. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi penyempitan akan 

makna syariah itu sendiri. Masalah yang berhubungan dengan aqidah, tidak 

                                                           
76 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 

77 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 
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termasuk dalam pengertian syariah. Syaikh Muhammad Syaltout dalam 

bukunya Konsep Maqashid Syari‟ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa 

syariah adalah: “segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt untuk 

dijadikan pedoman oleh setiap umat Islam dalam memperbaiki hubungan 

dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, 

alam dan seluruh makhluk. 

Beberapa perbedaan pendapat dari ulama’ ketika mendefinisikan 

maqasid Syari‟ah, salah satunya Imam al-Syatibi yang dianggap sebagai 

bapak maqashid, tidak memberikan batasan definisi yang jelas. Namun dari 

beberapa pokok pikirannya, pengertian maqasid al-syari„ah dapat disimpulkan 

sebagai ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan 

akhirat bagi manusia berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga 

dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar 

(ikhtiyaran) maupun terpaksa (idtiraran) walaupun perbedaan ini sebenarnya 

pada ranah redaksional saja, akan tetapi memiliki substansi makna yang 

sama. Diantara definisi maqasid al-syari‟ah adalah: 

a. Tujuan-tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya 

syari’at, baik secara global ataupun secara rinci. Bisa juga bermakna 

tujuan-tujuan diturunkannya syari’at untuk merealisasikan kemaslahatan 

umat manusia. 

b. Kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat segera (di dunia) 

ataupun di masa yang akan datang (di akhirat), sebagai tujuan dari Allah 

karena telah masuk Islam dan melaksanakan syari’at-Nya. Maqasid al-

syari‟ah kadang juga disebut dengan kata-kata “al- hikam, al-„illah, 

al-ma‟ani, dan al-masalih.” 

Maqasid Syari‟ah menurut al-Ghazali adalah memelihara lima hal 

(ushul al-khamsah), yaitu Agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), 

keturunan (al-nasl), dan harta (al-mall). Kelima dasar ini (ushul al-khamsah) 
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harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang daruriyyah, 

hajiyyah, tahsniyyah, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis.78  

Dalam kaitannya dengan mediasi yang telah diamanahkan melalui 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang merupakan sebuah bentuk 

aturan yang ingin menekan jumlah perkara perdata, terlebih perkara 

perceraian di Pengadilan Agama yang demikan banyak. Dapat diartikan tujuan 

tersebut merupakan manifestasi salah satu maqashid syariah, yakni hifd al-

nasl (menjaga keturunan). Karena ketika perceraian itu terjadi, tentu banyak 

akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah 

pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain 

sebagainya. 

Terjadinya perceraian sangat memberikan efek buruk bagi tumbah 

kembang anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, banyak kasus 

terjadi ketika orang tuanya berpisah, anak-anak mereka tidak terurus dengan 

baik karena orang tuanya tidak mau mengurus, terlebih ketika keduanya telah 

terikat perkawinan dengan pasangan yang baru, anak-anak ini kebanyakan 

dititipkan di rumah kakek-neneknya, sehingga kekurangan kasih sayang dan 

perhatian dari orang tua. 

Oleh karena itu mencegah terjadinya perceraian melalui mediasi 

sangat sesuai dengan prinsip hifd al-nasl (menjaga keturunan) dalam maqashid 

Syariah. 

Maqashid syariah adalah pedoman berijtihad yang merupakan dasar 

dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi 

masyarakat modern ini. Dengan kata lain, tujuan utama dari syariat Islam 

adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan 

kemaslahatan yang tidak berhenti saat tersebut, namun akan berlanjut sampai 

kapan pun. Sehingga penetapan setiap syariah harus sesuai dengan maqashid 

                                                           
78 Muhammad Zainuddin Sunarto, “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi 

Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama” At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No.1, 

Juni (2019), h. 46. 
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syariah yang akan menjadi pintu masuk utama dalam menggapai kesamaan 

pandangan bagi setiap mujtahid.
79

 

Metode yang pas digunakan dalam menetapkan adanya maqashid 

syariah dalam keharusan pelaksanaaan mediasi di pengadilan, bisa dengan 

beberapa metode, salah satunya; 

a. Melaksanakan penelitian terhadap sebuah kejadian baru, baik dari sisi 

illat (alasan) yang diketahui maupun memiliki kesaman dengan illat yang 

lain, apakah sesuai dengan salah satu maqashid syariah atau tidak. 

Mediasi yang mana merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan 

sebuah permasalahan. Indonesia memiliki dua cara dalam menyelesaikan 

sebuah permasalah, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur 

litigasi yakni harus menyelesaikan jalur pengadilan, sedangkan jalur non 

litigasi penyelesaian masalah diluar pengadilan, salah satunya adalah 

mediasi. Mediasi sangat didengungkan oleh Mahkamah Agung, karena 

punya tujuan besar, yakni mengurangi angka perkara perdata yang 

semakin besar jumlah. 

Ranah Pengadilan Agama, angka perkara perceraian masih sangat tinggi 

dari setiap tahunnya, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tentang 

mediasi, bermaksud bahwa hubungan pernikahan tetap terjalin, sehingga 

bisa menjaga keturunan. Hifd al-nasl (menjaga keturunan) salah satu dari 

maqashid syariah, yakni tujuan sebuah perkawinan adalah menghasilkan 

keturunan, ketika sudah terjadi perceraian, maka tujuan terlaksananya 

perkawinan tidak akan tercapai. Dengan kewajiban melaksanakan mediasi 

tersebut, setiap orang yang mengajukan perkara cerai gugat maupun cerai 

talak, bisa berubah pikiran untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai. 

 

b. Memakai dalil nash yang qath’i serta dalalahnya jelas. 

Praktek mediasi bisa sesuai merupakan amanah yang telah termaktub 

dalam al-Qur’an, yakni proses islah-sulh (perdamaian), sebagai upaya 

                                                           
79

 Busyro, Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta 

Timur: Kencana, 2019), h. 24. 
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penyelesaian masalah perceraian, melalui jalur non litigasi. Hal ini 

disebabkan, penyelesaian secara damai, sangat dianjurkan, sesuai dalam 

firman Allah dalam QS. Al-Nisa/4: 128. 

 يُصۡلِحَا أَن عَلَيۡهِمَآْ  جُنَاحَ  فَلََ  اٗ  وَإِنِ ٱمۡرَأةٌَ خَافَتۡ مِنۢ بَـعۡلِهَا نُشُوزاً أوَۡ إِعۡرَاض
نـَهُمَا سِنُواْ  وَإِن ٱلشمحَّۚ  ٱلۡۡنَفُسُ  وَأُحۡضِرَتِ  ٓۗ ٗ  خَيۡ  وَٱلصملۡحُ  اۚ ٗ  صُلۡح بَـيـۡ  وَتَـتـَّقُواْ  تُُۡ

  اٗ  خَبِي تَـعۡمَلُونَ  بِاَ كَانَ  ٱللََّّ  فإَِنَّ 
Terjemahnya: 

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 

itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 

tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”80
 

Sehingga, setiap permasalahan yang timbul dalam pernikahan, tidak 

disarankan untuk selalu diselesaikan dalam ranah persidangan. Baik 

perceraian maupun nusyuz seperti ayat diatas. 

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

upaya pencegahan perceraian melalui mediasi telah sejalan dengan hukum 

Islam yaitu konsep Islah dan Hakam, serta sesuai pula dengan prinsip 

Maqasid Syariah yakni hifdz al-nasl (menjaga keturunan).  

                                                           
80 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 32. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

1. Gambaran Kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu meningkat sekitar 

20% setiap tahunnya. Dari ratusan perkara yang diajukan, didominasi 

perkara cerai gugat yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri. 

Adapun faktor yang menjadi penyebab mayoritas adalah adanya 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diikuti alasan 

meninggalkan salah satu pihak, lalu sebagian kecil perkara disebabkan 

oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk, 

poligami, judi, kawin paksa, murtad, cacat badan, dihukum penjara, dan 

zina.  

2. Upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru 

berupa pelaksanaan mediasi telah sejalan dengan ketentuan Perma No. 1 

tahun 2016 tentang Mediasi, pada setiap tahapan mediasi telah dilakukan 

berbagai macam upaya diantaranya: pada tahapan Pra Mediasi dilakukan 

Penasehatan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, pada tahapan Mediasi 

dilakukan upaya berupa: a. Menciptakan suasana yang nyaman dan 

kondusif, bahkan terkadang disertai dengan lelucon, b. Mendengarkan 

secara aktif permasalahan yang diungkapkan masing-masing pihak, c. 

Menanggapi dan memperjelas maksud para pihak serta menjembatani 

perbedaan diantara keduanya, d. Melaksanakan Kaukus, e. Menunjukkan 

penghargaan, serta pada tahapan Akhir Mediasi kembali dilakukan 

penasehatan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan. 

3. Upaya pencegahan perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru 

berupa pelaksanaan mediasi dalam perspektif hukum Islam telah sejalan 

dengan konsep Islah dan Hakam, serta sesuai pula dengan prinsip Maqasid 

Syariah yakni hifdz al-nasl (menjaga keturunan).  
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B. Implikasi Penelitian 

1. Melihat pengkembangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Barru 

yang terus meningkat maka diperlukan upaya untuk menekan angka 

perceraian, tentunya hal itu berpusat pada Hakim mediator dan Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara, keduanya harus melakukan usaha yang 

lebih maksimal untuk menyatukan kedua belah pihak yang berseteru, 

seperti lebih menambah skill dan berusaha sepenuh hati demi 

mendapatkan hasil yang memuaskan serta dapat menekan angka 

perceraian.  

2. Upaya Pencegahan Perceraian oleh Hakim telah dilakukan dengan 

maksimal sesuai dengan regulasi yang ada yaitu PERMA Nomor 1Tahun 

2016, namun hal ini tidak bisa optimal jika para pihak berperkara tidak 

beritikad baik untuk menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi. Oleh 

karenanya dibutuhkan pemahaman dan perhatian yang sama diantara 

masing-masing pihak agar mediasi dapat dilaksanakan secara Optimal.  

3. Praktek mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian telah sejalan 

dengan konsep Islah dan Hakam, serta sesuai pula dengan prinsip 

Maqasid Syariah yakni hifdz al-nasl (menjaga keturunan), bahkan telah 

dicontohkan langsung oleh Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, oleh 

karenanya bagi pihak berperkara seyogyanya tidak mengedepankan ego 

masing-masing dan budaya sirri yang melekat, melainkan dengan sepenuh 

hati mengikuti proses mediasi dalam rangka meraih kemaslahatan yang 

lebih besar, misalnya demi keutuhan rumah tangga serta tumbuh kembang 

anak. 
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