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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengansejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi“Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, 

sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan 

“ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. 

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 

1. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai 

berikut: 

 k : ك  ḍ: ض d : د a : ا

 l : ل ṭ : ط ż : ذ b : ب

 m : و ẓ : ظ r : ر t : خ

 z: nٌ „ : ع z : ز ṡ : ث

 w : و g : غ s : س J : ج

 h : ھ F : ف sy : ش ḥ : ح

 q ً : y : ق ṣ : ص Kh : خ

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap 

Contoh :
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حيُق د   ي   = muqaddimah 

ج ر  ن وه ًُ ٍْن حاُ نْ دِ  ً  al-madīnah al-munawwarah = ا ن

3. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

fatḥah   _ __ ditulis a  contoh   أ  ق ر 

kasrah   _ِ__ ditulis i  contoh   حِى  ر 

ḍammah   _ُ__ ditulis u  contoh كُتةُ       

b. Vokal Rangkap 

Vocal Rangkap ً _ (fatḥah dan ya) ditulis “ai” 

Contoh : ٍُْن ة zainab = ز  َْف    ك   = kaifa 

Vocal Rangkap  و _(fatḥah dan waw) ditulis “au” 

Contoh :   وْل  qaula = ق وْل   Qaula = ح 

4. Vokal Panjang (maddah) 

ا :dan ًِ_ (fatḥah) ditulis ā contoh_ ا  qāmā = ق اي 

ى ِِ  (kasrah) ditulis ī contoh: َْى حِ  raḥīm = ر 

 ulūm„= عُهوُْو   :ditulis ū contoh (dammah)_ُو

5. Ta Marbūṭah 

Ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/ 

Contoh : ُح ي  ره ك  ًُ حُ ا نْ كه  Makkah al-Mukarramah = ي 

يَِهحُ  رْعَِهحُ أ لِإسْلَ   al-Syar‟iyah al-Islāmiyyah = ا نْش 

Ta marbūţah yang hidup, transliterasinya /t/ 

يَِهحُ ا حُ ا لِإسْلَ  ا نْحُكُوْي  = al-ḥukūmatul- islāmiyyah 

جُ ا   اترِ  ت و  ًُ نْسُنهحُ ا نْ  = al-sunnatul-mutawātirah 

6. Hamzah. 

Huruf Hamzah ( ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh 

tanda apostrof ( ’) 

Contoh : ٌا  ً  īmān, bukan „īmān =  إٍِ

حِ   اد ا لأيُه اتِ ح     = ittiḥād al-ummah, bukan „ittiḥād al-„ummah 

7. Lafẓu’ Jalālah 

Lafẓu‟ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa 

hamzah. 

Contoh : ثْدُالله  ditulis: „Abdullāh, bukan Abd Allāh ع 
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ارُالله  .ditulis: Jārullāh ج 

8. Kata Sandang “al-“. 

a. Kata sandang “al-“ tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariah maupun syamsiah. 

contoh:   حُ ا ق دهس  ًُ ٍَْ ا نْ اكِ لْْي  = al-amākin al-muqaddasah 

رْعَِهحُ ا نْ  حُ ا نْشه َ اس  س   = al-siyāsah al-syar‟iyyah 

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, 

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh:   ًْ رْدِ او   ً ا نْ = al-Māwardī 

 al-Azhar = ا لأ زْھ ر

ج نْصُوْر   ً  al-Manṣūrah = ا نْ

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur‟ān ditulis 

dengan huruf kapital. 

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu 

Saya membaca Al-Qur‟ān al-Karīm 

Singkatan : 

saw = şallallāhu „alaihi wa sallam 

swt = subḥānahu wa ta‟ālā 

ra. = radiyallāhu „anhu 

QS. = al-Qur‟ān Surat 

UU = Undang-Undang 

M. = Masehi 

H. = Hijriyah 

t.p. = tanpa penerbit 

t.t.p. = tanpa tempat penerbit 

Cet. = cetakan 

t.th. = tanpa tahun 

h. = halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Zulkifli Achmad 

NIM : 80100219128 

Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/Hukum Islam 

 Judul : Upaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian  

    dengan Putusan Damai Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah   

(Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B). 

 

Penelitian dalam tesis ini bertujuan mengetahui faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya perceraian pada pengadilan Agama Polewali Kelas 

IB, mengetahui prosedur dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir damai 

di pengadilan Agama Kelas Polewali IB, dan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara 

perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir damai di pengadilan Agama 

Polewali Kelas IB dalam tinjauan Maqāṣid al-Syarī‟ah. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode Field 

Research. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan Sosiologis dan 

Normatif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama, Faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 

diantaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap agama serta perselisihan dan 

percekcokan antara suami dan istri. Kedua, Prosedur dan upaya yang dilakukan 

oleh hakim adalah penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan 

yang berakhir damai di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Hakim dalam 

melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas dan 

fungsinya. Ketiga, pemahaman pihak pasangan suami istri dan keluarga yang 

bersangkutan terhadap ilmu agama, terkhusus konsep maslahat pada Maqāṣid al-

Syarī‟ah. 

Implikasi penelitian ini, Pertama, Implikasi teoretis. Sebenarnya 

perceraian tidak akan pernah terjadi selama kedamaian didapat oleh kedua belah 

pihak dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Perdamaian akan sangat mudah 

terwujud apabila konsep Ḥājiyāt/sekunder, dan Taḥsīniyāt/tersier, bukan hanya 

berhenti pada pengamalan konsep maslahat Ḍarūriyyāt/primer. Kedua, Implikasi 

praktis. Hasil temuan data, penelitian ini mendesak kepada pihak terkait terkhusus 

Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk memberikan edukasi kepada pihak-

pihak terkait dalam penyelesaian perkara perceraian yang berujung damai dengan 

pemahaman yang matang terhadap konsep maslahat pada Maqāṣid al-Syarī‟ah 

dan mempersiapkan jumlah SDM hakim yang memadai  dalam penanganan kasus 

perceraian dengan tujuan berujung putusan damai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat terjadi karena adanya suatu 

ikatan pernikahan seperti yang disebut di dalam Islam, “perkawinan merupakan 

akad atau kontrak yang mengandung keharusan pergaulan (persetubuhan) antara 

suami dan istri dengan menggunakan lafaz nikah atau kawin atau sejenisnya.”
1 

Dengan kontrak ini, bermulalah proses pembentukan keluarga dan dari pada 

pembentukan keluarga akan membentuk pula masyarakat. 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia 

dan kekal, serta sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk itu suami istri perlu saling 

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, namun tidaklah 

seluruhnya demikian dalam kenyataannya. 

Sebagaimana tujuan perkawinan, maka prinsip perkawinan yang 

disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

adalah mempermudah perkawinan dan sebaliknya mempersulit terjadinya 

perceraian. Untuk itu perceraian hanya dimungkinkan jika ada alasan-alasan 

tertentu yang tidak bisa lagi mempersatukan keluarga, dan itu harus dilakukan di 

depan sidang pengadilan yang berwenang 

.

                                                           
1
Al-Anshari, Syekh Zakaria Fathul Wahab,  juz II (1994: Beirut, Darul Fikr) 
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Terjadinya putusan cerai terhadap perkara perceraian di Pengadilan agama, 

umumnya disebabkan oleh karena majelis hakim telah gagal melakukan upaya 

perdamaian dan berkesimpulan bahwa, kedua belah pihak tidak mungkin lagi 

dapat didamaikan dan dikabulkannya permohonan atau gugatan perceraian 

tersebut karena memang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan perceraian, diatur 

dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan 

Kompilasi Hukum Islam.  

Di dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, disebutkan 

sebagai berikut: 

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 lagi hidup rukun sebagai suami istri. 

3. Tatacara perceraian didepan siding Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang- undangan tersendiri.
2
 

Sedangkan alasan perceraian menurut Inpres Nomor 54 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, yaitu perceraian dapat terjadi karena 

alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 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 syah atau 
karena hal lain di luar kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga; 

7. Suami melanggar taklik talak; 

                                                           
2 
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, No.1 Tahun 1974, No.1, Tahun 1974, 

Pasal 39. 
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8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga
.3

 

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian menurut Roihan A. Rasyid 

adalah mempunyai nilai keluhuran tersendiri, dengan dicapainya perdamaian 

antara suami dan istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan rumah 

tangga saja yang dapat diselamatkan, tapi juga kelanjutan pemeliharaan anak 

dapat diselamatkan, sehingga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya.
4 

Agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian ini 

dapat dilaksanakan oleh hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin 

hakim harus menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

persengketaan. 

Manusia dalam kehidupannya akan selalu membutuhkan interaksi antara 

satu dengan yang lain dan bahkan tak jarang akan menimbulkan sifat 

ketergantungan dengan orang lain. Dengan adanya interaksi di antara mereka 

sebagai makhluk sosial terkadang menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa 

di antara mereka mengingat awal mula diciptakannya manusia yang telah dibebani 

oleh akal dan hawa nafsu pastinya masing-masing dari mereka yang bersengketa 

akan terus mempertahankan hak-hak mereka, termasuk harga dirinya. Di samping 

adanya konflik atau sengketa pasti pada akhirnya akan ada penyelesaian. Untuk 

mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian suatu konflik atau sengketa, 

setiap orang pastinya memiliki berbagai macam cara. Di dalam hukum Indonesia, 

langkah pertama dalam penyelesaian sengketa adalah dengan melalui proses 

mediasi.  

                                                           
3 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 54 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), Pasal 116. 

4
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 97-98. 
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Suatu hukum atau aturan dalam masyarakat tidak akan tercipta begitu saja 

tanpa adanya tujuan. Dalam Islam, Allah sebagai pembuat syariat pastinya akan 

menciptakan suatu hukum dengan adanya maksud dan tujuan di dalamnya. Pada 

dasarnya tujuan dari adanya syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat 

muslim baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Melalui produk hukum 

yang diciptakan yakni Al-Qur‟an dan Hadis terdapat banyak sekali ketentuan 

hukum yang menunjukkan bahwa segala ketentuan syariat itu bermuara bagi 

kemaslahatan umat, baik dalam rangka mewujudkan suatu kebaikan maupun 

menghindari kerusakan.
5 

Menurut Abdul Manan, bahwa dalam sengketa perceraian karena alasan 

percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus, maka peranan hakim sangat 

diharapkan untuk mencari faktor-faktor dari perselisihan dan pertengkaran itu. 

Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim, maka dengan mudah hakim tersebut 

mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai dan rukun 

kembali seperti sedia kala.
6 
 

Para hakim harus terpanggil hati nuraninya untuk mengusahakan 

terwujudnya perdamaian, sehingga tidak terjebak pada usaha mencari fakta 

kualitas perselisihan itu sendiri. sedangkan ia tidak mengetahui faktor yang 

melatarbelakangi percekcokan itu karena ia hanya mengetahui sepintas atau 

bahkan hanya memperkirakan. Jika demikian halnya, maka dapat dipastikan 

upaya perdamaian itu tidak akan mendatangkan hasil yang membawa manfaat 

bagi kedua belah pihak. 

                                                           
5 Eka Nurhalisa, “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqasid 

Syariah Menurut Al-Syatibi”. Intizar 26, no.2 (2020) h. 96-97. 

6
Abdul Mannan,  Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama 

(Jakarta: Pustaka Bangsa, 2000), h. 103. 
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M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dalam perkara perceraian, asas 

mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan 

merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada hakim dalam setiap 

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu upaya 

mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus haruslah dilakukan para hakim secara optimal.
7
 

Setiap perkara perceraian atas alasan perselisihan dan percekcokan secara 

terus menerus yang diperiksa oleh hakim dan hakim tersebut belum mengadakan 

usaha perdamaian secara optimal, maka putusan yang dijatuhkan oleh Hakim 

dalam perkara tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan, atau 

setidak-tidaknya dicela karena Hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan 

tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

berdasar pada maksud Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975. 

Menurut Retnowulan Soetanto, apabila terjadi perdamaian dalam perkara 

perceraian, maka perkara perceraian itu dicabut. Terhadap hal ini ada dua 

kemungkinan yang sama-sama diterapkan dalam pelaksanaan praktik, yakni :  

1. Pencabutan perkara tersebut dicatat dalam berita acara sidang dan perkara 

tersebut dicoret dalam daftar perkara yang ada di Pengadilan Agama.  

2. Pencabutan perkara tersebut tidak hanya dengan dicatat dalam berita acara 

sidang saja tetapi di produk berupa penetapan atau putusan, hal ini dimaksud 

agar diketahui, sekaligus diketahui tentang besarnya biaya perkara yang harus 

dikeluarkan oleh pemohon atau penggugat.
8
 

                                                           

7
M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

(Medan: CV. Zahir Trading. Co, 1993) h 267. 

8
Retnowulan Soetanto dalam M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 45. 
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Merujuk pada kedua kemungkinan tersebut di atas, yang lebih rasional 

adalah Pengadilan Agama dalam hal terjadinya perdamaian di dalam pemeriksaan 

perkara perceraian putusan atau penetapan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI. NO. 216 K/Sip 1953, tanggal 21 Agustus 1953, yang 

menyebutkan bahwa gugatan perceraian harus ditolak apabila antara suami istri 

telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak harus dibuat produk putusan atau 

penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama 

Polewali, bahwa perkara perceraian yang telah diputus selama kurun waktu satu 

tahun (2020 s/d 2021), ternyata tidak adanya putusan atau penetapan perkara 

perceraian yang diakhiri dengan putusan perdamaian, dimana jumlah perkara yang 

diputus dalam kurun waktu satu tahun tersebut, sebanyak 685 (enam ratus delapan 

puluh lima) perkara. Dari 685 putusan tersebut, terdapat putusan cerai talak 198 

(serratus Sembilan puluh delapan) perkara cerai gugat 487 (empat ratus delapan 

puluh tujuh) perkara.  Pihak yang paling berperan penyelesaian perkara perceraian 

yang diakhiri dengan putusan perdamaian dalam lembaga peradilan adalah hakim, 

maka sejauh mana sebenarnya peran dan fungsi hakim sebagai komponen utama 

dalam penyelesaian perkara perceraian yang berujung perdamaian di Pengadilan  

Agama Polewali. Maka dalam mengukur hal tingkat kedaruratan dan prioritas 

masing-masing kasus  perkara perceraian, yaitu meggunakan perspektif maqasid 

al-syariah dalam hal ini. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian tesis, dengan maksud untuk 

mengkaji tentang upaya hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan 

                                                           
9
M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, h. 46. 
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putusan damai perspektif Maqāṣid al-Syarī‟ah (Studi kasus di pengadilan Agama 

Polewali  kelas 1B). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a) Upaya Hakim. 

b) Penyelesaian Perkara Perceraian. 

c) Putusan Damai. 

d) Maqāṣid al-Syarī‟ah 

e) Pengadilan Agama 

2. Deskripsi Fokus 

a. Upaya Hakim; terdiri dari dua kata, yaitu upaya dan hakim. Upaya 

diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya, daya upaya.  

Upaya juga berarti menyampaikan sesuatu maksud atau melakukan 

sesuatu untuk mencari jalan keluar.  Sedangkan hakim, ialah orang-oarng 

(sarjana hukum) yang diangkat oleh pemerintah untuk menerima, 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di pengadilan atau 

mahkamah.  Dengan demikian yang dimaksud dengan “upaya hakim” 

dalam tesis ini adalah usaha yang dilakukan oleh para hakim dalam 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, baik melalui mediasi 

perdamaian maupun dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara di pengadilan. 

b. Penyelesaian Perkara Perceraian; yaitu mencari jalan keluar sebagai solusi 

atas suatu perkara perceraian, yang dalam penelitian ini dimaksud adalah 

mencari jalan keluar dari suatu hal atau urusan yang harus 
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dikerjakan/diselesaikan, agar keputusan pengadilan atas perkara perceraian 

yang diajukan kepadanya berakhir dengan damai.  

c. Putusan Damai; yaitu suatu keputusan pengadilan yang berakhir dengan 

tidak adanya rasa dendam, permusukan, tak ada perang, aman, dan 

sebagainya. Penghentian permusuhan/permufakatan menghentikan 

permusuhan. 

d. Maqāṣid al-Syarī‟ah; terdiri dari dua kata yaitu Maqāṣid dan Syarī‟ah, 

Maqāṣid yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Syarī‟ah berarti “jalan 

menuju air” jadi arti dari maqasid syariah adalah penetapan hukum islam 

harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan 

syari‟at harus untuk mampu melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu 

addien (agama), nafs (jiwa), al-aql (akal), nasl (keturunan) dan maal 

(harta). 

e. Pengadilan Agama; Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama 

adalah Peradilan Perdata dan Peradilan islam di Indonesia jadi ia harus 

mengindahkan peraturan perundang- undangan negara dan syariat islam 

sekaligus suatu lembaga tingkat pertama yang bertugas atau yang 

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara untuk demi terwujudnya suatu keadilan. Pengadilan Agama  ini 

dikhususkan oleh orang yang beragama islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan 

mendasar  yang menjadi pokok masalah penelitian ini mengenai bagaimana upaya 

hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan putusan damai perspektif  

maqāṣid al-syarī‟ah (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB)?, maka 

sub masalah berdasarkan pokok masalah tersebut. 
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1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada 

Pengadilan Agama Polewali Kelas IB? 

2. Bagaimana prosedur dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir 

damai di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB? 

3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh hakim 

dalam penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang 

berakhir damai di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dalam tinjauan 

Maqāṣid al-Syarī‟ah? 

D. Kajian Pustaka 

 Untuk mengetahui informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang diteliti dalam penelitian ini, meninjau atau mengkaji 

kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti 

lain sebelumnya terkait penelitian ini, untuk menginformasikan kepada pembaca 

hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dijalankan 

saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan 

mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, menghindarkan 

peneliti dari terjadinya peniruan atau plagiasi. Penelitian dalam hal ini yang 

dimaksud, yaitu “upaya hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan 

putusan damai perspektif  Maqāṣid al-Syarī‟ah (Studi kasus di pengadilan Agama 

Polewali Kelas IB)”. 

Sehingga dengan demikian, hasil dari telaah tersebut peneliti mendapatkan 

beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai dalam 

penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

di antaranya yaitu: 
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1. Buku yang ditulis oleh Supardin dan diterbitkan pada tahun 2020 oleh 

Alauddin University Press, yaitu “Fikih Peradilan Agama di Indonesia 

Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu”, yang memuat Sejarah sosial peradilan 

Islam, Sistem Hukum Peradilan, Gambaran Rekonstruksi Perkara Tertentu, Kajian 

Pakar Hukum Islam tentang Peradilan, Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam, 

Hukum Islam di Indonesia, Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, Perspektif 

dan Prospektif Peradilan Agama di Indonesia, dan Pengembangan Materi Perkara 

Tertentu Peradilan Agama di Indonesia. Persamaan pada buku ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada pembahasan yang diangkat, 

sama-sama terdapat ulasan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. 

Perbedaan pada buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

Upaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Putusan Damai 

Menurut Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‟ah, sedangkan buku ini tidak terfokus pada 

pembahasan tersebut.  

2. Buku yang ditulis oleh Sudirman dan diterbitkan pada tahun 2021 oleh 

IAIN Parepare Nusantara Press, yaitu “Hukum Acara Peradilan Agama”, yang 

memuat pembahasan Lembaga Peradilan di Indonesia, Hukum Acara Peradilan 

Agama, Gugatan dan Permohonan pada PA, Prosedur Penerimaan Perkara di PA, 

Proses Pemeriksaan Perkara dalam Sidang PA, Pembuktian, Produk Hukum PA, 

Prosedur Sita dan Eksekusi, dan Upaya Hukum. Persamaan pada buku ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada pembahasan yang diangkat, 

sama-sama terdapat ulasan Hukum Acara Peradilan Agama. Perbedaan pada buku 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Upaya Hakim dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Putusan Damai Menurut Tinjauan 

Maqāṣid Al-Syarī‟ah, sedangkan buku ini tidak terfokus pada pembahasan 

tersebut.  
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3. Kitab al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  9 karya syekh Wahbah  

bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī, yang diterbitkan oleh penerbit Dār al-Fikr di kota 

Dimasyq dengan tahun terbit yang tidak dicantumkan  merupakan salah satu 

rujukan fikih perbandingan mazhab terbaik diantara buku-buku fikih munakahat 

lainnya. Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan 

kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun akal. Oleh 

sebab itu, kitab ini tidak hanya membahasa fiqih sunnah saja atau membahas fiqih 

berasaskan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan 

dalam hal mencangkup materi-materi fiqih dari semua mazhab, dengan disertai 

proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari sumber-sumber hukum 

islam baik yang naqli umum maupun aqli (Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad 

akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik).  

Salah satunya pokok pembahasan dalam buku ini adalah perceraian atau talak, 

yaitu kemurtadan, perpisahan berbentuk talak pada yang berikut ini, berbagai 

perpisahan yang bergantung kepada keputusan hukum , dan yang tidak bergantung 

kepada keputusan hukum, talak, pensyariatannya, hikmah disyariatkannya talak, 

sebab yang membuat talak berada di tangan laki-laki, rukun talak, hukum talak, 

ringkasannya, kelaziman talak, dan pembahasan mengenai talak lainnya dengan 

penjelasan berbahasa Arab. Persamaan pada kitab ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah pada pembahasan yang diangkat, sama-sama terdapat 

ulasan tentang perceraian.  Perbedaan pada buku ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah Upaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian 

dengan Putusan Damai Menurut Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‟ah, sedangkan kitab 

ini tidak terfokus pada pembahasan tersebut. 

4. Kitab al-Fiqh  al-Sunnah  Juz 2 karya Sayyid Sābiq, Cet.  III yang 

diterbitkan di Beirut oleh penerbit Dār al-Kitab al-„Arabī pada tahun 1988/1397, 
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merupakan salah satu rujukan fikih munakahat. Diantara pokok pembahasan 

dalam buku ini adalah definisi talak, hukum talak, cara melakukan talak, talak 

sunnah dan talak bid‟ah, talak raj‟i dan talak bai‟n, talak yang boleh dijatuhkan 

pengadilan, talak karena tidak memberi nafkah, talak karena memudharatkan istri, 

talak karena suami pergi, talak kerena suami dipenjara, dan pembahasan masalah 

talak lainnya dengan penjelasan berbahasa Arab. Persamaan pada kitab ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada pembahasan yang diangkat, 

sama-sama terdapat ulasan tentang perceraian.  Perbedaan pada buku ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Upaya Hakim dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian dengan Putusan Damai Menurut Tinjauan Maqāṣid Al-

Syarī‟ah, sedangkan kitab ini tidak terfokus pada pembahasan tersebut.  

5. Kitab al-Muwāfaqāt Juz  2 karya Abū  Isḥāq  Ibrahīm  bin  Mūsā  bin  

Muḥammad  bin  al-Lakhamī  al-Syāṭibī, diterbitkan oleh penerbit Dār Ibn „Affān 

pada tahun 1997M/1417H, merupakan salah satu rujukan dalam pembahasan 

Maqāṣid al-Syarī‟ah. Diantara pembahasan dalam buku ini adalah Maqāṣid al-

Syarī‟ah dan substansinya yaitu, maṣlaḥat,  konsep maṣlaḥat primer, sekunder, 

dan tersier dengan penjelasan berbahasa Arab.  Persamaan pada penelitian yang 

akan dilakukan oleh calon peneliti adalah topik yang diangkat adalah persoalan 

Maqāṣid al-Syarī‟ah dan substansinya yaitu, maṣlaḥat,  konsep maṣlaḥat primer, 

sekunder, dan tersier. Persamaan pada kitab ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah pada pembahasan yang diangkat, sama-sama terdapat 

ulasan tentang maqasid al-Syariah dan maslahat. Perbedaan pada buku ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Upaya Hakim dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian dengan Putusan Damai Menurut Tinjauan Maqāṣid Al-

Syarī‟ah, sedangkan buku ini terfokus pada maqasid al-Syariah dan bagian-

bagiannya. 
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6. Karya ilmiah Jurnal oleh Febri Handayani & Syafliwar Institut Agama 

Islam Negeri Gorontalo, dengan judul “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama“. Pada karya ini yang menjadi 

pembahasan adalah  Pengertian Perceraian, Alasan-Alasan Perceraian, pengertian 

mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Persyaratan mediator, Peran dan Fungsi 

Mediator, Proses dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama, Implementasi 

Mediasi Di Pengadilan Agama Setelah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Upaya Hakim Mediator Agar Mediasi 

Perkara Perceraian Lebih Optimal, Kendala yang Dihadapi Hakim Mediator 

dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Upaya Hakim 

Mediator Agar Mediasi Perkara Perceraian Lebih Optimal,  dan Kendala yang 

Dihadapi Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah penelitian yang terfokus pada peran hakim dalam mediasi dalam 

perkara perceraian. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah Upaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian 

dengan Putusan Damai Menurut Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‟ah.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada 

pengadilan Agama Polewali Kelas IB. 

b.  Mengetahui prosedur dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir 

damai di pengadilan Agama Kelas Polewali IB. 

c.  Mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh hakim 

dalam penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang 
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berakhir damai di pengadilan Agama Polewali Kelas IB dalam tinjauan 

Maqāṣid al-Syarī‟ah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Upaya Hakim 

1. Pengertian Hakim 

 Dalam bahasa Arab, al-qadha‟ biasa disebut dengan al-hukmu karena 

dalam prosedur pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar kata dengan kata al-

hukmu),di mana setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat dan 

tindakan orang zalim harus dihentikan. Selain itu, al-qadha‟ biasa disebut dengan 

al-hukmu karena dalam proses pengadilan ada ihkaamu asy-syai‟ (memperkokoh 

dan menyempurnakan sesuatu).
10

  

Ulama mengkategorikan hukum qadha' adalah fardhu kifayah. Harus ada 

yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada manusia. Beban ini 

Diberikan kepada penguasa atau khalifah. Dalam sesebuah wilayah tertentu, 

khalifah boleh mewakilkan kewajiban ini kepada hakim. Jadi, dalam Islam, 

sejatinya hakim adalah wakil resmi khalifah di sebuah wilayah utamanya dalam 

penerapan hukum Islam.
11

 Aturan ini dimaknai dari hadis Rasulullah saw yang 

artinya:  

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak halal 

bagi tiga orang yang tinggal di suatu wilayah dari belahan bumi, melainkan 

                                                           
 10 Wahbah Az-Zuhaili, , “Fiqih Islam Wa Adillatuhu”,alih bahasa oleh Abdul hayyie Al- 

Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet.ke-1, Jilid 8, h 103 
11 Ali Samiun, “Pengertian Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

http://www.informasiahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi- 

hakim.html. 



16 
 

 
 

mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka 

(HR Ahmad)
12

 

Seorang hakim sebagai wakil Allah swt dan khalifah memiliki tugas yang 

sangat berat. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisihi 

keadilan dan nilai-nilai syara‟, tempatnya adalah di neraka. Menurut sebuah hadis 

hakim terbagi dalam tiga kelompok. Dua kelompok akan dimasukkan ke dalam 

neraka dan hanya satu kelompok yang selamat hingga ke surga. Kelompok hakim 

yang masuk surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan 

hukuman berdasarkan kebenaran tersebut. 

Sementara hakim yang paham bagaimana yang baik dan benar namun 

memutuskan perkara dengan menyimpang maka ia adalah golongan penghuni 

neraka. Golongan ketiga adalah hakim yang bodoh dan memutus perkara dengan 

kebodohannya. Pembagian ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi
13

 

Syekh Abu Bakar juga mewanti-wanti kepada siapa pun yang menjabat 

sebagai hakim agar menjauhi hal-hal berikut. Pertama, tidak memutus sebuah 

perkara dalam keadaan emosi, lapar, sakit, atau malas. Sabda Nabi saw yang 

bermaksud, "Seorang hakim tidak boleh memutus perkara di antara dua orang 

yang berperkara dalam keadaan marah." (HR Bukhari Muslim). 

 

                                                           
12 Muhammad Syams al-Haq al-„Azhim Abadi Abu ath-Thayyib, “Awn al-Ma‟bud Syarh 

Sunan Abi Dawud”, Dar al-Kutub al-„Ilmiyah,(Beirut, cet. ii. No. 1415). 

13Republika Koran, “Kedudukan Hakim Dalam Islam” 

,https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim- 

dalam-islam  
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2. Proses upaya perdamaian 

Penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah ijtihad yang 

dilakukan oleh para mujtahid. Hakim adalah seorang mujtahid yang tugasnya 

menggali hukum dari sumber-sumber yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan 

manusia.
14

  

Perdamaian dapat ditempuh melalui pra mediasi dan mediasi. Mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Terkait perdamaian dan 

hakim, tentu perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai hakim mediator. 

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 bahwa mediator adalah Hakim 

atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang 

membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian. Maka dapat dipahami bahwa seorang hakim 

mediator harus memiliki Sertifikat Mediator. Sebelum mediasi dimulai, maka para 

Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar 

Mediator di Pengadilan. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar 

kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu. Jika Mediasi berhasil 

mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan 

kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani 

                                                           
14 Satria Effendi, Ushul Fiqh, h .237 
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oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa 

hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila 

terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas 

kesepakatan yang dicapai. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan 

Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam 

Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian 

dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat 

pencabutan gugatan. Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para 

Pihak menghendaki lain. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media 

komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling 

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. 

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau 

tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung 

dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: kondisi kesehatan yang 

tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat 

keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman 

atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi 

atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
15

 

3. Hubungan putusan hakim dengan Maqasid Al-Syariah 

Pentingnya pemahaman seorang hakim tentang Maqasid Syariah 

bermuara kepada satu tujuan yaitu agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat 

                                                           
15 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016. 
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bermanfaat untuk semua pihak. Penerapan maqasid syariah dalam metode 

penemuan hukum sangatlah penting. Dalam islam, dikenal metode ijtihad sebagai 

sebuah metode istinbath para ahli fiqih untuk mengeluarkan hukum syar‟i dari 

dalil-dalil syara. 

Menurut al-Syatibi, antara ijtihad dengan maqasid syariah tidak dapat 

dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara 

optimal. Upaya penggalian hukum syara‟ itu berhasil apabila seorang mujtahid 

dapat memahami maqasid syariah. Oleh karenanya pengetahuan tentang maqasid 

syariah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.
16

 

Maqasid Syariah berhubungan rapat dengan tindak tanduk seorang hakim 

dalam metode penemuan hukum sebagai landasan atau dasar pertimbangan yang 

digunakan dalam memutuskan suatu perkara ketika hakim sudah tidak 

menemukan sumber hukum pasti atau sumber hukum yuridis yang dapat 

digunakan sebagai landasan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, baik 

itu di dalam undang-undang, peraturan pemerintah atau yurisprudensi. Akan tetapi 

hakim tidak bisa menolak sebuah perkara dengan alasan peraturannya belum ada 

atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syatibi dan Wahbah Zuhaili bahwa 

maqashid syariah sangat penting untuk dipahami oleh setiap mujtahid untuk 

digunakan sebagai alat bantu memahami sumber hukum utama yaitu Quran dan 

hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan adalah untuk menetapkan 

hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Quran dan Sunnah.
17

 

                                                           
16 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi, (Jakarta: P.T. Raja 

Grafindo Persada, 1996), h.129 
17 Satria Effendi, Ushul Fiqh, h .237 
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B.  Penyelesaian Perkara Perceraian 

1. Perceraian 

Perceraian berarti perpisahan, mendapatkan imbuhan per-an sehingga 

secara bahasa berarti putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan 

antara suami istri selagi keduanya masih hidup. Undang- Undang Perkawinan 

pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu 

merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. 

 

Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata ithlaq, artinya 

“melepaskan atau meninggalkan.” Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan 

atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan 

oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. 

Seorang suami bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat 

tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya 

gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi 

putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.  

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang 

dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan 

pengadilan.
18

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian 

adalah putusnya hubungan suami istri selagi keduanya masih hidup atau putusnya 

                                                           
18Febri Handayani & Syafliwar, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama” Jurnal al-Himayah, vol. 1 no. 2 (2017),  h. 234. 

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586 (Diakses 10 Juni  2022).       



21 
 

 
 

perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai 

gugat).  

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

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

kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
19

 

Dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, sebagai berikut. 

معتٌ الطلاق: الطلاق لغة، حل القيد والإطلاق، ومنو ناقة طالق، أي مرسلة بلا 
قيد، وأسير مطلق، أي حل قيده وخلي عنو، لكن العرف خص الطلاق بحل القيد 

i .الدعنوي، وىو في الدرأة، والإطلاق في حل القيد الحسي في غير الدرأة
20 

                                                           
19Febri Handayani & Syafliwar, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama” Jurnal al-Himayah, vol. 1 no. 2 (2017),  h. 234. 

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586 (Diakses 10 Juni  2022).       
20Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  9  (Cet.  IV;  

Dimasyq:  Dār al-Fikr,  t.th.),  h.  6873. 
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Maksudnya: 

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk 
Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat naaqatun  thaaliqun, 
maksudnya , dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat asiirun 
muthathaliqun, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan 
tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan 
secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada 
terlepasnya ikatan secara indrawi pada orang yang selain perempuan.  

 
ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنو كسائر الأيمان، لقولو صلّى الله عليو 

i.«لا قيلولة في الطلاق»وسلم: 
21 

Maksudnya: 

Tidak sah menarik kembali ucapan talak atau berpaling darinya, seperti 
halnya semua jenis sumpah berdasarkan sabda Rasulullah saw.  

Tidak ada keraguan dalam talak.  

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa haul adalah syarat wajib 

zakat yang telah disepakati baik dari kalangan tabiin dan fukaha, kesepakatan tersebut 

tentu berangkat dari hadis di atas. 

Dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, sebagai berikut. 

 مشروعيتو: الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:  
أما الكتاب: فقول الله تعالى: }الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح 

[ وقولو تعالى: }يا أيها النبي إذا طلَّقتم النساء، 2/ 222بإحسان{ ]البقرة:
 [.65/ 1فطلقوىن لعدتهن{ ]الطَّلاق:

( 1« )إنما الطلاق لدن أخذ بالساق»وأما السنة: فقولو صلّى الله عليو وسلم: 
(. وقال عمر: 2« )أبغض الحلال إلى الله: الطلاق»وقولو عليو الصلاة والسلام: 

 (.3« )طلق النبي صلّى الله عليو وسلم حفصة، ثم راجعها»
ربما فسدت الحال بين والدعقول يؤيده، فإنو , وأجمع الناس على جواز الطلاق

الزوجين، فيصير بقاء الزواج مفسدة لزضة، وضرراً لررداً، بإلزام الزوج والنفقة 

                                                           
21Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  9, h.  6873. 
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والسكتٌ، وحبس الدرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى 
 ذلك شرع ما يزيل الزواج، لتزول الدفسدة الحاصلة منو

الطلاق من الدعقول السابق، أي أن حكمة تشريع الطلاق: تظهر حكمة تشريع   
الطلاق علاج حاسم، وحل نهائي أخيراً لدا استعصى حلو على الزوجين وأىل 
الخير والحكمين، بسبب تباين الأخلاق، وتنافر الطباع، وتعقد مسيرة الحياة 

الزوجين، أو بسبب الإصابة بمرض لا يحتمل، أو عُقْم لا علاج لو،  الدشتًكة بين
ذىاب المحبة والدودة، وتوليد الكراىية والبغضاء، فيكون الطلاق منفذاً مما يؤدي إلى 

 .متعيناً للخلاص من الدفاسد والشرور الحادثة
الطلاق إذن ضرورة لحل مشكلات الأسرة، ومشروع للحاجة ويكره عند عدم 

 الحاجة
i 22 

Maksudnya: 

Talak disyariatkan pada al-Kitab (al-Qur‟an), al-Sunnah, dan ijmak. 
Dari al-Kitab (al-Qur‟an), adalah firman Allah: 

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Q.S. al-Baqarah: 

229). Juga firman-Nya, 

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar).(Q.S. at-Talaq: 1). 

Juga berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah saw. 

“Sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk 

menyetubuhi” 

Juga sabda beliau saw. 

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. 

Umar berkata, “Nabi saw. menalak Hafshah kemudian beliau kembali 
rujuk kepadanya.” 
 

                                                           
22Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  9, h.  6874-6875. 
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Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal itu juga didukung 
oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan suami-istri telah rusak, sehingga 
dipeliharanya ikatan suami-istri hanya semata-mata menjadi sebuah 
kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberi 
nafkah dan tempat tinggal. Dan si istri ditahan dengan perlakuan yang 
buruk, serta pertikaian yang bersifat terus-menerus yang tidak ada 
faidahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan 
ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini. 
 
Hikmah disyariatkannya talak 
Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara ma‟qul (logis) yang 
tadi telah disebutkan, Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang 
mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit 
untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua 
hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabiat, serta 
kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan 
istri. Akibat salah satu suami istri tertimpa penyakit yang tidak bisa 
ditanggung. Atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya, yang 
menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa 
benci dan jengkel. Maka talak adalah jalan keluar yang memberikan 
pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang.  
Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar 
bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi 
kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan.  

Dijelaskan dalam kitab Fiqh al-Sunnah, sebagai berikut. 

 .الشرع: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية وفي
كراىتو: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها  (2)

 .الاسلام
وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتستٌ للزوجين أن 

لوارفة، وليتمكنا من تنشئة يجعلا من البيت مهدا يأويان إليو، وينعمان في ظلالو ا
 .أولادهما تنشئة صالحة

 .ومن أجل ىذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها
وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانو سمى العهد بين الزوج وزوجتو بالديثاق 

 ." (1الغليظ، فقال: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا )
ين ىكذا موثقة مؤكدة، فإنو لا ينبغي الاخلال بها، وإذا كانت العلاقة بين الزوج

 .ولاالتهوين من شأنها
وكل أمر من شأنو أن يوىن من ىذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى 

 الاسلام، لفوات الدنافع وذىاب مصالح كل من الزوجين
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( الطلاق، والاصح من ىذه الآراء، 5حكمو: اختلفت آراء الفقهاء في حكم )
 الذين ذىبوا إلى حظره إلا لحاجة، وىم الاحناف والحنابلةرأي 

 .ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمو، وكفران النعمة حرام
 .فلا يحل إلا لضرورة

 .ومن ىذه الضرورة التي تبيحو أن يرتاب الرجل في سلوك زوجتو
القلوب، فإن لم تكن ىناك أو أن يستقر في قلبو عدم اشتهائها، فإن الله مقلب 

حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ لزض كفران نعمة الله، وسوء أدب من 
 .23 الزوج، فيكون مكروىا لزظورا

من يقع عليها الطلاق لا يقع الطلاق على الدرأة إلا إذا كان لزلا لو، 
 وإنما تكون لزلا لو في الصور الآتية:

 ين زوجها حقيقة.إذا كانت الزوجية قائمة بينها وب - 1
إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة  - 2

 صغرى، لان الزوجية فيها تين الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة.
 إذا كانت الدرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا. - 3

سلمت زوجتو. أو  كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الاسلام إذا أ
 كانت بسبب الايلاء فإن الفرقة في ىاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الاحناف.

إذا كانت الدرأة معتدة من فرقة اعتبرت فسخا لم ينقض العقد من  - 4
أساسو ولم يزل الحل. كالفرقة بردة الزوجة، لان الفسخ في ىذه الحالة إنما لطارئ 

 .24صحيحا طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع
 

Maksudnya: 

Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau 
mengakhirinya.  
 
Hukum Talak  
Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu 
tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat 

                                                           
23Sayyid Sābiq,    al-Fiqh  al-Sunnah,  Juz  2  (Cet.  III;  Beirut:  Dār al-Kitab al-„Arabī, 

1988/1397),  h.  241-242. 

24Sayyid Sābiq,    al-Fiqh  al-Sunnah,  Juz  2,  h.  251. 
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menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya 
sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah 
tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan 
dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya 
ikatan perkawinan bagi suami-istri merupakan ikatan yang paling suci dan 
paling kokoh. Secara khusus, Allah swt. menyebut ikatan perkawinan ini 
dengan mitsaqan ghalidzah (perjanjian yang kokoh).  
 
 “Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat.” (Q.S. an-Nisa: 21) 
Jika ikatan antara suami-istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk 
dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele 
hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, 
karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan 
kemaslahatan bagi suami istri. 
 
Hukum Talak 
Mengenai hukum talak, ada beberapa perbedaan di antara para ulama fikih. 
Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai 
alasan yang dibenarkan (syariat). Di antara mereka yang melarang 
perceraian adalah mazhab Hanafi dan Hanbali. 
Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt., 
sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah swt., sementara 
mengingkari nikmat Allah swt. hukumnya adalah haram. Karena itu, 
bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari 
kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan 
kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa 
cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa 
Allah swt. Tapi jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka 
perceraian tersebut merupakan bentuk  pengingkaran terhadap nikmat 
Allah swt. dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, 
perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt. dan 
dilarang (dalam syariat). 
 
Perempuan yang dapat ditalak 
Perempuan yang dapat dijatuhi  talak adalah wanita yang memang pantas 
untuk ditalak. Seorang wanita yang dapat ditalak adalah wanita  yang 
berada dalam beberapa kondisi berikut. 
1. Jika ikatan perkawinan antar suami-istri masih sah menurut hukum. 
2. Jika seorang wanita tersebut masih  dalam masa „iddah talak raj‟i atau 
„iddah talak ba‟in shughra‟. Sebab, ikatan perkawinan pada dua kondisi 
ini masih tetap berlaku menurut hukum sampai masa  „iddah berakhir.  
3. Jika  seorang wanita masih dalam masa „iddah yang disebabkan oleh 
suatu perpisahan  yang dapat dianggap sebagai talak.  Seperti, perpisahan 
yang disebabkan karena suami tidak mau memeluk agama Islam setelah 
istrinya memeluk agama Islam atau karena „ila. Perpisahan yang terjadi 
seperti ini dianggap talak menurut  mazhab Hanafi. 
4. Jika seorang perempuan berada dalam masa „iddah karena perpisahan 
yang dapat dianggap sebagai fasakh, tetapi pernikahannya tidak batal. 
Seperti, perpisahan yang disebabkan istri murtad, sebab fasakh dalam 
kondisi seperti ini dilakukan karena adanya suatu penghalang yang 
mencegah untuk tetap melanjutkan ikatan pernikahan, meskipun sebelum 
itu terjadi, pernikahan dianggap sebagai akad yang sah. 
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Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada 

Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 

sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113-Pasal 

128. Selain dalam aturan-aturan yang dikodifikasi, para ahli fiqih juga memiliki 

pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam. Pendapat 

yang paling benar sering dijadikan dasar yaitu yang mengatakan terlarang, kecuali 

karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan 

Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu: Rasulullah saw bersabda: “Allah 

melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (Maksudnya: suka 

kawin dan bercerai).  

Hal ini disebabkan karena bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. 

Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. 

Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Keadaan darurat 

memperbolehkan cerai bila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri, atau 

sudah tidak punya cinta dengannya. Golongan Hambali lebih menjelaskannya 

secara terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut: “Talak itu, 

adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya 

sunnah.”
25

 

Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak 

hakam (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini 

terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya menghentikan 

                                                           
25Handar Subhandi Bakhtiar, Pengertian  Perceraian  Dan  Dasar  Hukum  Perceraian, 

http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html 

http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html
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perpecahan. Talak haram yaitu talak tanpa ada alasan. Oleh karena merugikan 

bagi suami dan isteri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan 

perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Dalam riwayat lain dikatakan talak 

dibenci oleh Allah swt, Rasulullah saw bersabda:  

ث   ده ارِبٍ ح  ٍْ يُح  اصِمٍ ع  ٍِ و  فٍ تْ ر  ٍْ و  يُع  ٍ  ع  ٍْ اندِِ ٍُ خ  د  تْ هً ث ن ا يُح  ده َْدٍ ح  ٍُ عُث  َْر  تْ ن ا كثِ

 ِ لِ إن ي اّللهَٰ لَ  ههى  ق ال  أتْغ ط  انح  َْهِ و  س  ه  ُ ع 
ههي اّللهَٰ ٌ  ص  ٍْ انن ثِ ر  ع   ً ٍِ عُ ٍِ اتْ ٍِ دِث ارٍ ع  تْ

ق   ان ي انطهلَ   ت ع 

Artinya: 
 Diriwayatkan Katsir bin „Ubaid diriwayatkan Muhammad Khalid dari 
Mu‟arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibn Umar dari Nabi saw 
bersabda “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah swt ialah 
talak” (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim).

26  

 
Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi saw. 

Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang 

mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak sunnah yaitu 

dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan 

sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan 

kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya. Dalam keadaan seperti ini 

suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar dia mau menebus 

dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah swt berfirman 

dalam QS Al-Nisȃa/4:19: 

عْضِ مَآ ايَُّهَا الَّذِيْهَ اٰمَنىُْا لََ يحَِلُّ لكَُمْ انَْ ترَِثىُا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلََ تعَْضُلىُْهُهَّ لِتذَْهَبىُْا بِبَ ي

بيَِّنةٍَ ۚ وَعَاشِرُوْهُهَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ ٓ انَْ يَّأتِْيْهَ بفِاَحِشَةٍ مُّ ى انَْ  اٰتيَْتمُُىْهُهَّ الََِّ فاَنِْ كَرِهْتمُُىْهُهَّ فعََسٰٓ

ُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا
ٰ

يجَْعَلَ اّللّ  تكَْرَهُىْا شَيْ ـاً وَّ

                                                           
26Mansyur Ali Nashif, Pokok-Pokok Hadits Rasulullah saw Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1993), h. 1023.  
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 

dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. 

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak.
27

 

 

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan 

paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang 

meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain 

mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan 

orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. 

Akibat perceraian ini diatur di dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 

1974, yang isinya sebagai berikut: 

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- 

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada 

perselisihan mengenai  penguasaan  anak,  maka  Pengadilan  yang 

memberi keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka 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 

istri.
28

 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 

Inpres No. 1 Tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena 

                                                           
27Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, versi online. 
28Yani Tri Zakia, Latar Belakang dan Dampak Perceraian {Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Wonosogo}, Skripsi {Semarang Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005}, 

h. 56. 
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perceraian yaitu: 

a. Terhadap anak-anaknya, 

b. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam 

perkawinan). 

c. Terhadap mut‟ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang 

dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya). 

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, 

resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga 

anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari mereka mencari 

kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu 

menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan 

brandalan dan kriminal.  

Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali 

perkawinan, rusaknya kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan 

kecenderungan pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi 

personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka 

perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus- kasus neurotik, 

tingkah laku asusila, dan kebiasaan delinkuen. 

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari 

kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya 

karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu 

menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian 

disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah 

bisa dibawa kearus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang 

sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan 

bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata 
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ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya 

dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan 

perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri 

anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu 

mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Disamping 

itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak 

laki-laki. Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak 

terkendali, sangat agresif dan kriminal. 

Menurut Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 harta perkawinan ada yang 

disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-

masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu 

Pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri 

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta 

bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. 

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta bendanya. 

Menurut Pasal 37 penjelasan Pasal 35 UUP, apabila perkawinan putus, 

maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak 

dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus 

mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian. 

Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut: 

a) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak 

mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada 

ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak 

mereka masing-masing. 

b) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama 
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lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama 

(gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan 

bekas istri masing- masing mendapat separuh. 

c) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada 

yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan).  

 

Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan 

bekas istri, Pasal 128 BW (kitab undang-undang hukum perdata). 

Pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta 

bersama dalam hal terjadi perceraian, palah masih menghidupkan dualisme 

hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu 

separuh bagi bekas suami dan separoh bagi bekas istri. Demikian juga BW 

memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami 

dan bekas istri. Rumusan Pasal 37 UUP itu dibagi dua, separuh untuk bekas 

suami dan separuh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas 

“hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri”. Akan tetapi, 

dalam hukum Islam Kekayaan Suami-Isteri terpisah masing-masing satu sama 

lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai, tetap 

menjadi miliknya sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-

masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan 

bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si-isteri 

tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan 

sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian 

antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam. 

2. Perkawinan 

Suatu perkawinan disamping mempertemukan dua anak cucu Adam As, 

tetapi juga mempertahankan dua keluarga besar dalam suatu keluarga besar yang 

baru yang penuh dengan semangat kekeluargaan. Dalam keluarga Islam seorang 

suami mempunyai hak kewajiban terhadap istrinya, dan begitu pula sebaliknya. 
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Sebelum membentuk keluarga melalui perkawinan, maka calon suami dan 

istri hendaknya memahami hukum keluarga. Dengan mengetahui dan memahami 

hukum perkawinan pasangan suami istri akan mampu menempatkan pada hukum 

yang benar. Apakah dirinya sudah diwajibkan oleh agama untuk menikah, dengan 

demikian perkawinan diharapka akan berjalan dengan baik apabila calon istri 

sudah mengetahui hukumnya. 

Adapun hukum-hukum perkawinan adalah sebagai berikut: 

a. Wajib, perkawinan wajib bagi orang yang sudah mampu kawin , nafsunya 

telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka wajiblah 

baginya untuk menikah. 

b. Sunnah, perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang nafsnya telah 

mendesak lagi mampu tetapi masih dapat menahan diri dari perbuatan zina, 

maka sunnahlah ia untuk menikah. 

c. Haram, perkawinan hukunya haram bagi orang yang tak mampu memenuhi 

nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsu tidak mendesak serta 

bermaksud mempermainkan dan menyia-nyiakan kewajiban tanpa rasa 

tanggungjawab, maka ia haram untuk menikah. 

d. Makruh, perkawinan hukumnya makruh bagi yang telah lemah sahwat dan 

tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, walaupun tidak 

mewajibkan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang 

kuat. 



34 
 

 
 

e. Mubah, perkawinan hukunya mubah bagi seorang lelaki yang tidak mendesak 

oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin karena alasan-alasan yang 

mengharamkan untuk menikah, maka hukumya mubah. 

Untuk mengetahui ketentuan hukum tersebut, niscaya seseorang akan 

dapat menempatakan posisi dirinya pada hukum yang benar. dan sekiranya telah 

wajib menikah, maka segeralah menikah, karena dengan segera menikah berarti ia 

memdapatkan pahala, dari melakukan hukum wajib. Kita telah mengetahui bahwa 

setiap hukum dalam Islam yang konsekuensinnya tidak hanya diberikan di dunia, 

melainkan juga di akhirat kelak. Bagi yang menunaikan kewajiban hukum wajib, 

seorang hamba akan mendapat pahala akhirat, karena perkawinan itu merupakan 

ibadah. 

a) Tujuan perkawinan. 

Dalam kehidupan ini hal yang sangat diharapkan oleh pasangan pengantin 

ketika mengikat tali perkawinan adalah mendapatkan kebahagian dan ketentraman 

dalam rumah tangganya kelak. Kebahagiaan dan ketentraman adalah tujuan utama 

dari perkawinan. 

Setiap bagian pasti ada tujuan yang merupakan target yang hendak dicapai 

oleh setiap manusia dalam melakukan tindakan, ditetapkanya tujuan yang jelas 

niscaya apa yang diperbuat tidak akan mengambang, karena sudah tahu kemana 

arah yang hendak dituju. Seseorang hendah membangun sebuah keluarga yang 

tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi tetapi juga menyangkut nasib istri dan 

anak-anaknya yang bakal lahir. Tanpa ditetapkanya tujuan yang jelas dan benar, 

niscaya kehidupan keluarga akan semakin terpuruk dan tidak jelas. 
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Soemiyati memberikan klasifikasi tentang tujuan perkawinan: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi kebutuhan hajad tabiat 

manusia. 

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 

c. Memperoleh keturunan yang sah.
29 

Kusuma memberikan pendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

mempertahankan dan meneruskan garis kebapakan dan keibuan, untuk 

membahagiakan rumah tangga, keluarga, kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai 

budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan
.30 

Selanjutnya Kusuma mengemukakan bahwa terwujudnya kondisi itu jika 

yang bersangkutan merupakan pasangan yang harmonis sebagaimana arti yang 

terkandung dalam UU NO.1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal yang diridhai Allah swt. 

Adapun tujuan perkawinan menurut Zahari adalah: 

Perkawinan pada asasnya untuk mendapatkan anak yang akan melanjutkan 

keturunan yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kepentingan kehidupan 

dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri.
31

 

 Tujuan perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang dan bahagia 

2) Hidup saling mencintai dan mengasihi 

                                                           
29 

Soemiyati, Hukum Perkawinan Isalam Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 12. 

30Kusuma dalam Soemiyati, Hukum Perkawinan Isalam Dan Undang-Undang 

Perkawinan, h. 14. 

31Zahari dalam Kusuma dalam Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-

Undang Perkawinan, h. 17. 
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3) Memelihara kelangsungan umat manusia serta menjaga dari kepunahan 

4) Bertaqwa kepada Allah swt dan membentengi diri dari perbuatan maksiat 

dengan menyalurkan naluri seksual dengan cara yang halal. 

5) Membina hubuangan kekeluargaan dan memperat silaturahmi antar 

keluarga. 

b) Asas Perkawinan 

Asas Perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu 

dapat menjadi seseuatu yang bernilai. Ketentuan- ketentuan yang menjadi asas 

dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam 

penjelasan umum dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas  dan 

prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut 
:32  

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu 

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam UU No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan  

kepercayannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan-peraturan perundang- undangan yang 

berlaku.Monogami 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, 

hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan 

                                                           
32Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 58-

59. 
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agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri 

lebih dari seorang. 

c. Pendewasaan Usia perkawinan 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa 

calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat. 

d. Mempersukar Perceraian 

Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

kekal dan sejahtera, maka UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini 

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. 

e. Kedudukan Suami Istri Seimbang 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.Beberapa 

asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari 

sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah :
33

 

1) Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam. 

Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami- 

isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan 

orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi 

perkawinan Islam. Dalam hadis Nabi, asas ini dinyatakan tegas. 
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Mohammad Daud Ali,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 126. 
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2) Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis 

asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam 

melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan 

dengan seorang pemuda, misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh 

walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat 

disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat 

diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua 

belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan. 

3) Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu juga disebutkan dalam Sunnah 

Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis 

bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah 

dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah 

mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat 

memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang  tidak 

disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat 

memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. 

4) Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda 

karena perbedaan kodrat ( sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran 

surah An-Nisa/4: 34 dan surah Al-Baqarah/2: 187. Kemitraan ini 

menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal 

yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan 

penanggung jawab pengaturan rumah tangga. 

5) Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksankan 

untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang 

selama hidup ( QS. Ar-Rum /30: 21). 

6) Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa/4: 3 



39 
 

 
 

ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim 

dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa 

syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap 

semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama 

Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap 

istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidak 

mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan 

bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan 

darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi 

bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau 

istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang 

istri. 

C. Putusan Damai 

Setiap perkara perceraian yang diperiksa dalam persidangan dan Majelis 

Hakim belum mengadakan usaha perdamaian secara optimal, maka putusan yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah batal demi hukum 

atau dapat dibatalkan. 

Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, 

dikemukakan bahwa selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan para 

pihak dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Perlunya dibuat produk pengadilan yang berupa penetapan atau putusan itu 

agar dapat dan ada kaitannya pula dengan kepastian besarnya biaya perkara yang 

haruys dibayar oleh pemohon dan penggugat dalam perkara yang dicabut itu. 

Menurut Setiawan dan Abdul Manan bahwa produk pengadilan dalam 

bidang hukum perdata perceraian yang berupa putusan atau penetapan itu dapat 
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dipergunakan sebagai alat bukti bahwa perkara yang terjadi sudah pernah diputus 

di Penga dilan Agama, khusus berkenaan dengan putusan atau penetapan adalah 

mengandung konsekuensi apabila salah satu pihak mengajukan gugantan atau 

permohonan cerai lagi dengan alasan yang sama, maka putusan atau penetapan itu 

dapat dijadikan dasar tidak diterimanya perkara tersebut untuk disidangkan di 

Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 32 PP. Nomor 9 Tahun 

1975. 

 Hal tersebut di atas dapat diperhatikan bahwa kemungkinan yang kedua 

adalah lebih rasional, yakni pengadilan agama dalam hal terjadinya perdamaian di 

dalam pemeriksaan perkara perceraian haruslah dibuat produk putusan atau 

penetapan, tidak cukup hanya dicatat dalam berita acara sidang dan dikeluarkan 

dalam register perkara. Perlunya dibuat produk putusan atau penetapan adalah 

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 216 K.Sip/1953, 

tanggal 21 Agustus 1953 yang menyatakan bahwa, gugatan perceraian harus 

ditolak apabila antara suami istri telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak 

harus dibuat produk hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak. 

Perkara perceraian usaha mendamaikan kedua belah pihak adalah 

dilaksanakan terus menerus pada setuap persidangan sampai Majelis Hakim 

menjatuhkan putusannya dan harus dicatat dalam berita acara sidang. Apabila 

usaha perdamaian berhasil, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut 

„akta perdamaian‟. 

Usaha melaksanakan perdamaian itu kedua belah pihak harus sepakat 

dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. 
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Persetujuan ini harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : adanya kesepakatan, 

kecakapan, suatu hal tertentu, dan tidak berlawanan hukum. Juga diatur dalam 

Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu : tiada persetujuan perdamaian yang sah apabila 

persetujuan itu dilakukan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksa atau 

penipuan. 

b. Bentuk perdamaian harus tertulis. 

Pasal 1851 KUHP menyebutkan bahwa, persetujuan perdamaian itu sah 

jika dibuat secara tertulis. Syarat ini sifatnya imperatif (memaksa), jadi tidak ada 

persetujuan apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang 

berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. 

c. Mengakhiri sengketa.  

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Bahwa apabila perdamaian telah dapat 

dilaksanakan, maka dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian itu harus betul-

betul mengakhir sengketa yang terjadi antara para pihak. Apabila putrusan 

perdamaian itu tidak dapat mengakhiri sengketa, maka putusan perdaiaman itu 

dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat 

kedua belah pihak. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pasal KUH Perdata menjelaskan 

bahwa, putusan perdamaian hgendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang 
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diperkaran, dalam arti mengakhir sengketa atau mencegah timbulnya lagi 

sengketa dalam perkara yang sama. 

Ada beberapa akibat yang timbul dari wujud perdamaian yang dibuat 

dalam bentuk putusan perdamaian yaitu : 

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 Pasal 1858 KUH perdata mengemukakan bahwa semua putusan 

perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan 

hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. 

 Pasal 130 ayat (2) HIR mengemukakan pula bahwa, jika perdamaian 

dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan 

perdamaian dengan menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi persetujuan 

damai yang telah mereka buat, putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap 

dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya. 

 

2. Memiliki kekuatan eksekutorial. 

Pelaksanaan putusan perdamaian sebaiknya harus sesuai dengan apa yang 

telah ditentukan dalam putusan mahkamah Agung RI. Nomor 1245/Sip/1974 

tanggal 9 Nopember 1974 yang mengatakan bahwa, pelaksanaan suatu perjanjian 

tidak didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tetapi juga 

didasarkan pada sifat obyek perjanjian serta tujuan yang telah ditentukan dalam 

perjanjian itu (besterding en gebruk kelijk). 

Apabila kedua belah pihak tidak mau melaksanakan isi perjanjian 

perdamaian yang mereka buat pengadilan dapat memaksa pihak yang tidak mau 
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melaksanakan ini kesepakatan itu dengan cara melaksanakan eksekusi sesuai 

aturan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan 

perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku sepenuhnya 

ketentuan yang disebut dalam pasal 200 ayat (1) HIR dan Pasal 1033 RV. 

Terhadap putusan perdamaian yang menyangkut eksekusi pembayaran 

sejumlah uang, maka berlaku ketentuan Pasal 195 sampai 200 HIR. Jika eksekusi 

yang mengandung pelaksanaan suatu perbuatan adalah berlaku sepenuhnya 

ketentu an eksekusi yang diatur dalam  pasal 225 HIR. 

D. Maqasid al-Syariah 

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah 

Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum 

Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori 

hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami 

oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah 

adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau 

menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari 

maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam 

Islam harus bermuara kepada maslahat.  

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata 

maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, 

sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan 

untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti 

kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.  
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Maslahat sebagai substansi dari Maqāṣid al- Syarī‟ah dapat dibagi sesuai 

dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, 

maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan : 
34

 

1. Ḍarūriyyāt/primer, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan 

manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek 

duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak bisa  ditinggalkan dalam kehidupan 

manusia. Jika itu tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan 

kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat 

yang paling tinggi. Dalam Islam, maslahat Ḍarūriyyāt/primer ini dijaga dari dua sisi: 

pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. 

Contohnya, yang pertama penjagaan agama dengan merealisasikan dan 

melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama 

dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. 

2. Ḥājiyāt/sekunder, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan 

oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan 

maupun kesempitan. Jika aspek tersebut tidak ada, akan menimbulkan kesulitan dan 

kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. 

3. Taḥsīniyāt/Tersier, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah 

(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika aspek tersebut tidak 

ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat 

Taḥsīniyāt/Tersier ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia.
35
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Ghofar  Shidiq,  “Teori  Maqashid  Al-Syari'ah  dalam  Hukum  Islam”,  Majalah  Ilmiah  

Sultan  Agung,  Juni-Agustus  2009.  

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15  (19  Agustus  
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Sebagaimana dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, sebagai berikut. 

 الشريعةi ومقاصدi الدفسدة.i ودرءi الدصلحةi تحقيقi معيارi ىوi الشرعi يكونi وأن
i:ىي iحفظ iالدين iمن( iعقائد i،)وعبادات i،والنفس i،والعقل i،والنسل i،والدال 
iوينبغي iالتدرج iفي iالحفاظ iعليها iبحسب iمراتبها iوىي iالضروريات i،أولًا iثم 
i،الحاجيات iثم iلتحسينيات.ا 

 إذاi بحيثi والدنيويةi الدينيةi الناسi حياةi عليهاi يتوقفi التيi فهيi الضروريات:i أما
iفقدت iاختلت iالحياة iفي i،الدنيا iوضاع iالنعيم iوحل iالعقاب iفي i.الآخرة iأي iأنها 
iكل iمالا iبد iمنو iلحفظ iالدقاصد iالخمسة i.الأصلية 

 إذاi بحيثi فقط،i عنهمi الحرجi لرفعi إليهاi الناسi يحتاجi تيالi فهيi الحاجيات:i وأما
iفقدت iوقع iالناس iفي iالضيق iوالحرج iدون iأن iتختل i.الحياة iفقد iتتحقق iبدونها 
iالدقاصد i،الخمسة iولكن iمع iالدشقة i.والضيق 

 داتالعباi بمحاسنi الأخذi بهاi يقصدi التيi الدصالحi فهيi التحسينيات:i وأما
iومكارم i،الأخلاق iكالطهارات iًوست i.العورات iفهي iبمثابة iالسور iللحفاظ iعلى 
iالدقاصد iالخمسة i,36الضرورية 

Maksudnya: 

Aturan-aturan syarak harus dijadikan standar atau ukuran dalam mewujudkan 

maslahat dan meninggalkan kemudaratan. Maqāṣid al- Syarī‟ah yaitu ḥifẓ al-
dīn (memelihara agama) (Akidah dan Ibadah), al-Nafs (Jiwa), al-„Aql (Akal), 

al-Nasl (Keturunan), dan al-Māl (Harta). Seyogyanya menjaga Maqāṣid al- 

Syarī‟ah secara bertahap sesuai dengan urutannya, yaitu pertama 

Ḍarūriyyāt/primer, Ḥājiyāt/sekunder, kemudian Taḥsīniyāt/Tersier.  
Ḍarūriyyāt/primer, yaitu segala sesuatu yang memang dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan dunia. 

Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia ini akan 

cacat, kenikmatan/kebahagiaan akan hilang, dan akan menerima azab/siksaan 

di akhirat kelak. Dengan kata lain, adalah segala sesuatu yang sudah menjadi 

kewajiban bagi manusia untuk melindungi lima perkara utama diatas. 

Adapun Ḥājiyāt/sekunder, yaitu segala yang dibutuhkan manusia untuk 

menghilangkan kesulitan/kesusahan. Apabila sesuatu tersebut tidak 

terpenuhi/hilang atau tiada, maka manusia akan merasakan kesempitan dan 

kesulitan/kesusahan, namun tidak sampai menyebabkan hidupnya cacat. Ada 

kemungkinan lima Maqāṣid/tujuan akan terwujud akan tetapi disertai 

kesulitan/kesusahan dan kesempitan. 
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Adapun Taḥsīniyāt/Tersier, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang 

dimaksudkan sebagai pelengkap, seperti agar ibadah menjadi semakin baik 

dan akhlak semakin sempurna dengan bersuci dan menutup aurat. 

Taḥsīniyāt/Tersier ini bagaikan pagar yang menjaga perwujudan lima 

perkara-perkara utama yang disebut diatas. 

konsep maslahat menurut al-Syāṭibī dalam kitab al-Muwāfaqāt bagian 

Maqāṣid disebutkan sebagai berikut: 

ريِعَةِ   تَكَاليِفُ    لَا   الْمَقَاصِدُ   وَىَذِهِ   الْخلَْقِ،  في   مَقَاصِدِىَا  حِفْظِ   إِلَى   تَ رْجِعُ   الشَّ
 أقَْسَامٍ:  ثَلَاثةََ   تَ عْدُو

 أَحَدُىَا:
 ضَرُوريَِّةً.  تَكُونَ   أَنْ 

 وَالثَّانِ:
 حَاجِيَّةً.  تَكُونَ   أَنْ 

 وَالثَّالِثُ:
 تَحْسِينِيَّةً.  تَكُونَ   أَنْ 

ا  والدنيا,  الدين  مصالح  قيام  في  منها  بدَُّ   لَا   أنَ َّهَا  فَمَعْنَاىَا  رُوريَِّةُ،الضَّ   فأََمَّ
نْ يَا  مَصَالِحُ   تََْرِ   لمَْ   فقُِدَتْ   إِذَا  بِحَيْثُ    فَسَادٍ   عَلَى  بَلْ   اسْتِقَامَةٍ،  عَلَى  الدُّ

  وَالرُّجُوعُ   وَالنَّعِيمِ،  النَّجَاةِ   فَ وْتُ   الْأُخْرَى  وَفي   حَيَاةٍ،  وَفَ وْتِ   وَتَ هَارجٍُ 
 بأَِمْرَيْنِ:  يَكُونُ   لَذاَ  وَالْحفِْظُ   الْمُبِينِ   باِلْخُسْرَانِ 

 أَحَدُهُماَ:
  جَانِبِ   مِنْ   مُرَاعَاتِهاَ  عَنْ   عِبَارةٌَ   وَذَلِكَ   قَ وَاعِدَىَا،  وَيُ ثبَِّتُ   أرَكَْانَ هَا  يقُِيمُ   مَا

 الْوُجُود.
 انِ:وَالثَّ 

هَا  يَدْرَأُ   مَا   عَنْ   عِبَارةٌَ   وَذَلِكَ   فِيهَا،  الْمُتَ وَقَّعَ   أوَِ   الْوَاقِعَ   الِاخْتِلَالَ   عَن ْ
 الْعَدَمِ.  جَانِبِ   مِنْ   مُرَاعَاتِهاَ
ينِ   حِفْظِ   إِلَى   رَاجِعَةٌ   الْعِبَادَاتِ   فأَُصُولُ   كالإيمان.  الوجود،  جانب  مِنْ   الدِّ

رُوريَِّاتِ   وعُ وَلَرْمُ  ينِ،  حِفْظُ   وَىِيَ:  خََْسَةٌ،  الضَّ فْسِ،  الدِّ   وَالْمَالِ،  وَالنَّسْلِ،  وَالن َّ
   وَالْعَقْلِ،
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ا هَا  مُفْتَ قَرٌ   أنَ َّهَا  فَمَعْنَاىَا  الْحاَجِيَّاتُ،  وَأمََّ وْسِعَةِ   حَيْثُ   مِنْ   إِليَ ْ   وَرَفْعِ   الت َّ
يقِ  ةِ   الحَْرجَِ   إِلَى   الْغَالِبِ   في   الْمُؤَدِّي  الضِّ حِقَةِ   وَالْمَشَقَّ    الْمَطْلُوبِ،  بِفَوْتِ   اللاَّ

 وَالْْنَِاياَتِ:  وَالْمُعَامَلَاتِ،  وَالْعَادَاتِ،  الْعِبَادَاتِ،  في   جَاريِةٌَ   وَىِيَ 
ا   وَتَََنُّبُ   الْعَادَاتِ،  لَزَاسِنِ   مِنْ   يلَِيقُ   بماَ  الْأَخْذُ   فَمَعْنَاىَا  التَّحْسِينَاتُ،  وَأمََّ

 الرَّاجِحَاتُ   الْعُقُولُ   تأَْنَ فُهَا  الَّتِي   الْمُدَنِّسَاتِ 
 الْأُوليََانِ:  فِيوِ   جَرَتْ   فِيمَا  جَاريِةٌَ   وَىِيَ 
   الْعَوْرةَِ،  وَسَتًِْ   -كُلُّهَا  الطَّهَارَاتُ   وَباِلُْْمْلَةِ -  النَّجَاسَةِ   كَإِزاَلَةِ   الْعِبَادَاتِ،  فَفِي

رْبِ،  الْأَكْلِ   كَآدَابِ   الْعَادَاتِ،  وَفي     وَالشُّ
   النَّجَاسَاتِ،  بَ يْعِ   مِنْ   كَالْمَنْعِ   الْمُعَامَلَاتِ،  وَفي 
يَانِ   النِّسَاءِ   قَ تْلِ   أوَْ   باِلْعَبْدِ،  الْحرُِّ   قَ تْلِ   كَمَنْعِ   الْْنَِاياَتِ،  وَفي  ب ْ   وَالرُّىْبَانِ   وَالصِّ

 الِْْهَادِ.  في 
 37مَعْنَاىَا،,  في   ىُوَ   ممَّا  سِوَاىَا  مَا  عَلَى  يدَُلُّ   الْأَمْثِلَةِ   وَقلَِيلُ 

 

Maksudnya: 

Pembebanan syariat kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuannya bagi 

makhluk, tujuan-tujuan tersebut, tepatnya terbagi dalam 3 bagian: 
1. Tujuan tersebut bersifat Ḍarūriyyāt/primer 
2. Tujuan tersebut bersifat Ḥājiyāt/sekunder 
3. Tujuan tersebut bersifat Taḥsīniyāt/Tersier 
Adapun Ḍarūriyyāt/primer adalah sesuatu yang diharuskan untuk 

mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Dimana apabila sesuatu tersebut 

hilang atau lenyap, maka kemaslahatan dunia tidak bisa/dapat 

berlangsung/berjalan secara berkesinambungan, bahkan kerusakan, fitnah, 

permusuhan, dan bahkan musnahnya kehidupan. Di Akhirat kebinasaan dan 

musnahnya kenikmatan/kebahagiaan. Kembali dengan kerugian yang nyata.  

Pemeliharaan Ḍarūriyyāt/primer ditempuh dengan dua cara: 
1. Pelaksanaan rukun-rukunnya dan Penguatan pondasi-pondasinya dan 

dengan kata lain pemeliharaannya dari segi keberadaannya 
2. Mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya dan dengan kata 

lain pemeliharaannya dari segi ketiadaannya. 
Total/jumlah dari Ḍarūriyyāt/primer ada 5, yaitu: 
Memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.  
Adapun Ḥājiyāt/sekunder adalah sesuatu yang sesungguhnya dibutuhkan dari 

segi kelanggengan, menghilangkan kesusahan/kesulitan yang menyebabkan 

pada umumnya kepada kebingunan dan kesulitan yang kemudian 

(berujung/menyebabkan) hilang/musnahnya kebutuhan.  
                                                           

37
Abū  Isḥāq  Ibrahīm  bin  Mūsā  bin  Muḥammad  bin  al-Lakhamī  al-Syāṭibī,  al-Muwāfaqāt,  

Juz  2,  (Cet. I; t.t.: Dār Ibn „Affān, 1997M/1417H),  h.  17-23. 
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Ḥājiyāt/sekunder diaplikasikan dalam ibadah, kebiasaan, muamalah, dan 

jinayat. 
Adapun Taḥsīniyāt/Tersier adalah mengambil sesuatu yang layak dari 

kebaikan/kebaikan adat/kebiasaan, menjauhi sesuatu yang mengotori, yang 

dianggap hina oleh akal sehat. Itu semua terhimpun dalam bagian akhlak 

mulia.  
Taḥsīniyāt/Tersier diaplikasikan dalam: 
Pertama, dalam ibadah: Seperti menghilangkan najis, secara umum seluruh 

(bentuk) bersuci, menutup aurat,    
Dalam kebiasaan/adat: seperti adab makan dan minum 
Dalam muamalah: seperti larangan menjual sesuatu yang mengandung najis 
Dalam jinayat: seperti larangan bagi orang yang merdeka untuk membunuh 

budak, atau membunuh anak-anak, wanita, dan para rahib dalam jihad. 
Sedikitnya permisalan menunjukkan kepada selainnya yang semakna. 

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syāṭibī terbagi kepada 

tiga tingkatan yaitu kebutuhan Ḍarūriyyāt, kebutuhan Ḥājiyāt, dan kebutuhan 

Taḥsīniyāt.
38

 Maka dapat dipahami bahwa kemaslahatan terbagi menjadi 3, 

Ḍarūriyyā/primer, Ḥājiyāt/sekunder, dan Taḥsīniyāt/tersier. Adapun yang 

dimaksud kemaslahatan Ḍarūriyyāt/primer adalah sesuatu yang diharuskan untuk 

mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Maka apabila maslahat ini tidak 

terwujudkan, akan terjadi kekecauan dan bahkan kebinasaan dalam kehidupan 

dunia dan akhirat. Pemeliharaan maslahat Ḍarūriyyāt/primer ditempuh dengan 

dua cara: 

1. Pelaksanaan rukun-rukunnya dan Penguatan pondasi-pondasinya dan 

dengan kata lain pemeliharaannya dari segi keberadaannya 

2. Mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya dan dengan 

kata lain pemeliharaannya dari segi ketiadaannya.  

Maslahat Ḍarūriyyāt/primer terdiri dari penjagaan/pemeliharaan agama, 

jiwa, keturunan, harta, dan akal. Maka akan sangat berbahaya jika salah satunya 

tidak terpelihara atau terjaga.  

Adapun maslahat Ḥājiyāt/sekunder adalah sesuatu yang sesungguhnya 

dibutuhkan dari segi kelanggengan, menghilangkan kesusahan/kesulitan yang 
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menyebabkan pada umumnya kepada kebingunan dan kesulitan yang kemudian 

(berujung/menyebabkan) hilang/musnahnya kebutuhan. Maslahat 

Ḥājiyāt/sekunder diaplikasikan dalam ibadah, kebiasaan, muamalah, dan jinayat. 

Maka dapat dipahami bahwa apabila maslahat Ḥājiyāt/sekunder tidak 

terwujud, tidak sampai menyebabkan atau mengakibatkan kebinasaan pada 

kehidupan dunia dan akhirat, akan tetapi menyebabkan kesulitan. 

Adapun maslahat Taḥsīniyāt/Tersier adalah mengambil sesuatu yang layak 

dari kebaikan/kebaikan adat/kebiasaan, menjauhi sesuatu yang mengotori, yang 

dianggap hina oleh akal sehat. Itu semua terhimpun dalam bagian akhlak mulia.  

Maslahat Taḥsīniyāt/Tersier diaplikasikan, pertama, dalam ibadah: Seperti 

menghilangkan najis, secara umum seluruh (bentuk) bersuci, menutup aurat. 

Dalam kebiasaan/adat: seperti adab makan dan minum. Dalam muamalah: seperti 

larangan menjual sesuatu yang mengandung najis. Dalam jinayat: seperti larangan 

bagi orang yang merdeka untuk membunuh budak, atau membunuh anak-anak, 

wanita, dan para rahib dalam jihad. Maka dapat dipahami bahwa maslahat 

Taḥsīniyāt/Tersier tidak sampai pada hilangnya atau tidak terwujudnya maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer dan maslahat Ḥājiyāt/sekunder. Berikut uraian singkat 

mengenai 3 maslahat tersebut. 

1. Kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer 

Ḍarūriyyāt/primer adalah kebutuhan yang diharuskan keberadaannya dan 

ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total.
39

 Bila tingkat kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat kelak.
40

 Ḍarūriyyāt/primer adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi 
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Muhaini,    Pengantar  Studi  Islam  (Banda  Aceh:  Yayasan  Pena,  2013),  h.  14 
40

Agung  Kurniawan  dan  Hamsah  Hudafi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi  

dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial,  vol.  15  no.  1  (1  Maret  

2021),  h.  35.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).      
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kehidupan manusia yang diharuskan ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan 

Ḍarūriyyāt/primer meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta 

dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.
41

  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberadaan maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer menjadi kewajiban untuk diwujudkan, karena telah menjadi 

keharusan yang mengancam keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer terdapat dalam memelihara agama, jiwa, keturuan, harta, dan 

akal. 

Menurut al-Syāṭibī ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu 

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan 

keturunan, serta memelihara harta.
42

 Supaya lebih terperinci lagi Maqāṣid al- 

Syarī‟ah di dalam Ḍarūriyyāt/primer terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-

kulliyātt al-khamsah yaitu: pertama, ḥifẓ al-dīn berarti menjaga norma agama dari hal-

hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, ḥifẓ al-nafs berarti 

perlindungan hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal 

yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman 

bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, ḥifẓ al-„aql berarti pencegahan 

terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas karena 

akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat penggalian nilai-nilai agama 

sehingga diharuskan menjaganya dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman 

keras, narkotika dan lain sebagainya. keempat, ḥifẓ al-nashl berarti pelestarian 

generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan 

yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan 
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Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  
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sebagainya. kelima, ḥifẓ al-māl berarti pengembangan sumber-sumber perekonomian 

rakyat, penjaminan hak milik pribadi dan penjagaan keamanan harta tersebut.
43

 Setiap 

ayat hukum bila diteliti akan didapatkan alasan pembentukannya yang tidak lain 

adalah untuk memelihara lima pokok diatas.
44

 

Maka dapat dipahami bahwa maslahat Ḍarūriyyāt/primer menuntut untuk 

dijalankan pemeliharaan agama, jiwa, keturuan, harta, dan akal. Apabila maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer dihubungkan dengan reformulasi haul zakat di masa pandemi 

dalam tinjauan empat mazhab, tentu sangat berkaitan, utama zakat sebagai bagian 

dari rukun Islam yang harus dijaga/dipelihara, karena kunci dari empat poin 

setelah agama adalah tidak bernilai apa-apa tanpa adanya penjagaan/pemeliharaan 

agama. 

2. Kebutuhan Ḥājiyāt/sekunder 

Ḥājiyāt adalah kebutuhan, bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam 

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Ḥājiyāt yang dimaksud untuk 

menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok 

lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan 

membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban 

yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.
45

 Ḥājiyāt yaitu segala kebutuhan 

manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan 

(masyaqqāt). Jika kedua kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, manusia pasti akan 
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mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi 

rusak. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi 

kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan 

dan kesusahan saja.
46

 

Dapat dipahami bahwa keberadaan atau kedudukan maslahat 

Ḥājiyāt/sekunder dalam kehidupan, karena demi menghidari kesulitan-kesulitan 

pada kehidupan dunia dan akhirat, maka maslahat Ḥājiyāt/sekunder harus 

diwujudkan.  Namun apabila maslahat ini tidak terwujud, maka dampaknya tidak 

sampai pada kebinasaan atau kemusnahan pada kehidupan dunia dan akhirat. 

Maka maslahat Ḥājiyāt/sekunder harus diwujudkan, karena tidak ada seorang pun 

yang menghendaki kesulitan atau kesusahan dalam hidup. 

Dalam katagori ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah 

(keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan 

perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang 

berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam 

katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menangguhkan 

hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk 

menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.
47

 

Maka kebutuhan akan perwujudan maslahat Ḥājiyāt/sekunder didukung 

atau dikuatkan dengan kebutuhan seorang hamba untuk melaksanakan perintah 

Allah.  Karena dalam menjalankan perintah Allah, bisa kapan saja ditemui 
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kesulitan atau kesusahan, dan tidak ada seorang pun hamba Allah yang 

menginginkan kesukaran dalam menjalankan perintah Allah. 

3. Kebutuhan Taḥsīniyāt/Tersier 

Taḥsīniyāt ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak 

menimbulkan ancaman terhadap eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak 

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. 

Taḥsīniyāt ini juga dapat disebut suatu yang dibutuhkan untuk menciptakan 

kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan 

menjadikan manusia dapat berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.
48

 

Dapat dipahami bahwa maslahat Taḥsīniyāt/Tersier bukan sesuatu yang 

harus untuk dipenuhi dan tidak sampai menimbulkan kebinasaan dan kesulitan. 

Sehingga maslahat Taḥsīniyāt/Tersier hanya dianggap sebagai pelengkap, dalam 

rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

Taḥsīniyāt adalah segala yang bersifat pantas dan layak mengikut akal dan 

adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Secara tegas, 

tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makārim al-akhlāq). Artinya, 

seandainya aspek ini tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan terancam 

kacau, seperti kalau tidak terwujud aspek Ḍarūriyyāt/primer dan juga tidak akan 

membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek Ḥājiyāt/sekunder. Namun, 

tidak adanya aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam 

pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan 
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martabat pribadi dan masyarakat.
49

 Demi kesempurnaan tercapainya tujuan syariat 

dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus dipenuhi.  

Inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu 

kesatuan yang rumit dipisahkan.
50

 

Maka dapat dipahami bahwa maslahat Taḥsīniyāt/Tersier berupa segala hal 

yang mengandung nilai etis/akhlak dalam rangka mewujudkan kehidupan yang 

lebih baik. Maka apabila maslahat Taḥsīniyāt/Tersier tidak terwujud, tidak sampai 

mengganggu maslahat Ḍarūriyyāt/primer dan Ḥājiyāt/sekunder, akan tetapi demi 

terwujudnya tujuan syariat dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga maslahat 

tersebut harus direalisasikan atau diwujudkan. 

 

 

 

 

E. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Adapun kajiannya 

adalah menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran 

sistematis mengenai suatu fenomena, gejala, dan keadaan-keadaan yang terjadi 

serta menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variable-

variabel yang diteliti. 

Penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, menganalisa dan 

menginpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya menghimpun 

informasi-informasi sesuai realita dengan variable-variabel yang telah ditentukan 

yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data-data 

konkrit tentang upaya hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan 

putusan damai perspektif Maqāṣid al-Syarī‟ah. 

2. Lokasi Penelitian 

Pengadilan Agama Polewali dipilih menjadi objek penelitian karena 

merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam menangani masalah 

perceraian dan perkawinan sebagai lembaga Pemerintahan, mengayomi dan 

melaksanakan pengumpulan data untuk bisa memberikan putusan yang adil demi 

kesejahteraan masyarakat dan tetap utuh dalam berumah tangga.Serta penulis 

akan turun langsung meneliti di beberapa tempat yang lainnya dalam rangka 

mendapatkan data dari hakim di Pengadilan Agama Polewali. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti 

peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan 

masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan Sosiologis dan Normatif. 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang 

pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada 

pada pembahasan tersebut. 

2. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari konsep-konsep, 

teori-teori, pandangan-pandangan, norma hukum yang bersumber dari hukum 

positif dan hukum Islam. 

C. Sumber Data 

Data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipakai 

dalam menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti. Penentuan 

sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, yakni sumber 

data diambil dari orang yang dianggap paling tahu terhadap upaya hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian dengan putusan damai perspektif Maqāṣid al-

Syarī‟ah( Studi kasus di pengadilan agama Polewali Kelas IB) 

. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber 

data sekunder serta tersier yang dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

terlibat dalam upaya hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan 

putusan damai menurut tinjauan Maqāṣid al-Syarī‟ah( Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Polewali Kelas IB), dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai 

narasumber utama adalah Hakim Pengadilan Agama Polewali, dan orang yang 

mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Polewali. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber 

primer, seperti yurisprudensi. 

3. Data Tersier 

Data Tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk 

terhadap data primer dan sekunder, seperti Al-Quran dan hadis, Undang-undang, 

buku, majalah, artikel, jurnal dan penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan 

perceraian dan perkawinan serta pembahasan Maqasid syariah 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Dimana dilakukan dengan tujuan mendapatkan 
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gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang terdapat 

di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
51

 

Pengamatan atau observasi adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses 

atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi 

penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran 

dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi 

dilakukan untuk memproses objek dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-

ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.
52

 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung kepada informan. Informan adalah orang-orang yang dijadikan 

sumber informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain 

atau suatu keadaan tertentu.
53
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Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga 

dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstuktur setiap informan akan 

mendapatkan soal-soal atau pertanyaan terkait fokus penelitian, kemudian peneliti 

melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan 

tersebut. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan ketua, Hakim dan orang 

mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali. Wawancara dengan model 

ini memungkinkan adanya pengumpulan data dengan melibatkan beberapa 

pewawancara. 

Adapun materi dari sebuah wawancara adalah tema yang ditanyakan 

kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi 

wawancara yang baik terdiri dari: pembukaan, isi, dan penutup. Wawancara 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan masalah 

atau tujuan penelitian.
54

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-

dokumen yang terkait dengan Upaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian dengan Putusan Damai Menurut Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‟ah, baik 

berupa buku-buku, makalah, jurnal, majalah, dan lain sebagainya dari berbagai 

jenis dokumen-dokumen yang telah dibukukan.  

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara 

mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, atau referensi-referensi 

                                                           
54Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008),  h. 82.  
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yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, 

dan mengklasifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis 

dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu 

dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan 

atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau 

menggapai tujuan penelitian.
55

 

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrument dan kualitas 

pengumpulan data. Ada dua hal utama yang  mempengaruhi kualitas hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrument dan kualitas pengumpulan data. Instrumen 

penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian 

sehingga bobot atau mutu penelitian seringkali dinilai dari instrumen penelitian 

yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat/valid, maka keputusan yang 

diambil pun akan tidak tepat.
56

 

Dalam proses wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan 

pedoman wawancara, tape recorder atau handphone yang memiliki aplikasi 

rekaman, pulpen, daftar responden, dan daftar pertanyaan atau pedoman 

wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan 

poin-poin pokok soal permasalahan yang diwawancarakan. Adapun handphone 
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digunakan untuk merekam pembicaraan  selama proses wawancara berlangsung. 

Penggunaannya dapat meminimalisir kemungkinan kekeliruan peneliti dalam 

mencatat dan menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perlengkapan tersebut 

ada yang secara langsung bermanfaat  dalam wawancara seperti pulpen dan 

pensil, tetapi ada yang hanya berguna apabila dibutuhkan. Alat-alat tersebut 

adalah alat bantu agar tujuan wawancara tercapai dengan baik.  

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis 

1. Teknik Pengolahan data 

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka tahapan 

berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang 

telah didapatkan terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, 

serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-

data tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk dipakai dalam pemecahan masalah 

yang sedang diteliti, termasuk mengurangi kekeliruan dan kekurangan data selama 

proses penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas data.
57

 

b. Klasifikasi (Classifying)  

Klasifikasi adalah usaha mengelompokkan jawaban-jawaban kepada 

responden, baik berasal dari interview/wawancara maupun yang berasal dari 

                                                           
57Rasman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Takziyah Selama 3 Hari  Setelah 

Kematian (Studi Kasus Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan)”, Skripsi (Makassar: 

Jurusan Syariah Prodi.   Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2017),  h. 52. 
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observasi.
58

 Klasifikasi ini berfungsi untuk membedakan jawaban-jawaban dari 

informan.
59

 

2. Analisis Data (Analysing) 

Dalam penelitian ini, analisa data yang dipakai oleh penulis adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-

kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut ketegorinya untuk memperoleh 

kesimpulan.
60

  

a. Verifikasi (Verifying) 

Verifikasi data adalah pembuktian kevalidan data untuk menjamin 

kebenaran data yang terkumpul. Verifikasi ini ditempuh dengan cara menemui 

sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk 

kemudian ditanggapi, apakah data yang didapatkan sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh informan atau tidak.
61

 

b. Kesimpulan (Concluding) 

Sebagai langkah akhir dari tahap pengolahan data adalah 

kesimpulan/concluding. Adapun definisi dari  kesimpulan/concluding  adalah 

penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan setelah dianalisa untuk 

mendapatkan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan 

pada latar belakang masalah.
62
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tidak 

diperoleh karena tajamnya analisa yang dilakukan oleh peneliti, meskipun itu 

cukup berpengaruh. Namun ketajaman analisa hanya faktor pendukung saja dalam 

menghasilkan data yang akurat. Untuk menghasilkan data yang akurat dan 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, harus melalui tahapan-tahapan 

pengujian data yang prosedurnya telah ditetapkan sebagai seleksi terakhir dalam 

menghasilkan atau memproduksi sebuah temuan baru. Dengan demikian, sebuah 

hasil penelitian tidak langsung dipublikasikan kecuali setelah melihat tingkat 

kebenaran/kevalidan datanya. Tentunya, kebenaran/kevalidan data itu diperoleh 

setelah mengecek data melalui pengujian keakuratan datanya dimana penelitian 

itu menekankan pada data  atau informasi yang diperoleh di lapangan dan bukan 

pada selainnya. Misalnya sikap ataupun jumlah orang. Suatu data dinyatakan valid 

apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan realitas 

sesungguhnya di lapangan. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang terjadi di lapangan, maka data tersebut tidak valid. Demikian 

yang berlaku pada penelitian kuantitatif.
63

 

Penetapan keakuratan/keabsahan data untuk menghindari data yang tidak 

valid. Hal ini untuk menghindari jawaban atau informasi yang tidak jujur. Untuk 

menguji keakuratan/keabsahan data, guna mengukur validitas hasil penelitian. Hal 

ini dapat ditempuh atau dilakukan dengan tringulasi. Tringulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang ada. Disamping untuk mengecek 
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keakuratan/keabsahan data.
64

 Menurut Sugiyono bahwa triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik  

pengumpulan  data  dan sumber data yang telah ada.
65

 Tringulasi ini juga untuk 

memperkaya data. Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

adalah. 

1. Tringulasi Sumber 

Tringulasi sumber untuk menguji kevalidan data melalui pengecekan data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tringulasi sumber diambil dari 

hasil wawancara para informan terkait.
 66 

2. Tringulasi Teknik 

Tringulasi teknik untuk menguji kredibilitas data. Dilakukan dengan cara 

mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi.
67
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BAB IV 

TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH TENTANG UPAYA HAKIM 

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Polewali 

  1.  Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Polewali 

Kelas 1B. 

Pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan 

dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta 

Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka 

pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya 

merupakan pengakuan  eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. 

Namun UU ini belum sepenuhnya  menjamin keberadaan Peradilan Agama 

sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan  inilah yang 

menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 

yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di 

Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama 

Polewali. 

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, 

minim sarana prasarana dan SDM. Atas inisiatif generasi awal  Pengadilan Agama 

Polewali, antara lain:  K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan 

K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah  aktivitas pelayanan masyarakat dengan 

memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu 

dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.
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Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, 

aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara 

maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor 

permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. 

Ketika itu, Perngadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA 

selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.
68

 

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 

Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, 

yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. 

Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan 

Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka 

ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor 

Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali 

sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais 

Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag 

Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).
69

 

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, 

juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekertariatan, seperti: Husain Bachtiar 

sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, 

Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmjuddin BA, dan Syafruddin 

Sundding. 
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Perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin 

memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan 

Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, 

maka Departemen Agama RI kembali mengalokasi anggaran pembangunan 

Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali. 

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi 

Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut 

mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu 

atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan 

bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai 

dilaksanakan. paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut Sebagai konsekuensi 

logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 

hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi 

kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai 

Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung 

yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua  

Drs. H. Hasbi Kawu, M.H.
70
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Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi 

dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas I B, 

kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs.  Kamsin, M.H.  

sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita 

pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali. Di masa beliau 

dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat 

kerja keras semua hakim dan pegawai di  bawah komando Ketua TIM  ISO, H.A. 

Zahri, S.H, M.HI (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi 

Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 

Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu 

Yanita dari TCL (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Australia 

dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 

2015.
71

 

2.  Visi & Misi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 

Adapun visi dari Pengadilan Agama Polewali adalah “ Terwujudnya 

Pengadilan Agama Polewali yang agung”. Selanjutnya untuk terwujudnya visi 

tersebut diterapkan misi sebagai berikut: 

a.  Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transfaran. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka 

pemimgkatan pelayanan pada masyarakat. 

c.  Melaksakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien. 
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d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
72

. 

Visi dan Misi diatas ketika dikaitkan dengan penelitian ini, yang 

berpotensi atau yang mendekati tentang tujuan dari penelitian ini sesuai judul ada 

pada misi poin pada poin pertama, yakni mewujudkan peradilan agama yang 

sederhana, cepat, biaya ringan, dan tranparan, mengapa demikian karna konsep 

keseluruhan dari penelitian ini adalah bagaimana agar supaya proses perkara 

perceraian yang ada di pengadilan bisa cepat terselesaikan agar kiranya maslahat 

yang kita tidak inginkan terjadi bisa cepat diselesaikan. 

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali 

Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 

Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar 

adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota 

Makassar, Sulawesi Selatan.
73

 

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten 

Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan 

berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali 

Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi 

digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 

setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 
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2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten 

Polewali Mandar.
74

 

 Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) 

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 

Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra 

(Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II yang 

dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959, yaitu: 

a. Kabupaten Majene meliputi bekas Swapraja Majene. Swapraj 

Pamboang dan Swapraj Cenrana (sendana). 

b. Kabupaten Mamuju, Meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja 

Tappalang. 

c. Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja 

Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling 

Mamasa. 

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 

Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah privinsi, dua di antara 

kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa 

merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga 

kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten 

terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
75

 

Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km² dan secara 

administrasi kepemerintahan, Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan: 

a. Allu 

b. Anreapi 
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c. balanipa 

d. Binuang 

e. Bulo 

f. Campalagian 

g. Limboro 

h. Luyo 

i. Mapilli 

j. Matangnga 

k. Matakali 

l. Polewali 

m. Tapango 

n. Tinambung 

o. Tutallu 

p. Wonowulyo
76

 

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 

Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang : 

a. Perkawinan; 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 

1). Izin beristri lebih dari seorang; 
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2). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga 

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3). Dispensasi kawin; 

4). Pencegahan perkawinan; 

5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6). Pembatalan perkawinan; 

7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8). Perceraian karena talak; 

9). Gugatan perceraian; 

10). Penyelesaian harta bersama; 

11). Penguasaan anak-anak; 

12). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

13). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

14). Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16). Pencabutan kekuasaan wali; 

17). Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 

18). Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 

tuanya; 
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19). Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada di bawah keuasaannya; 

20). Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam; 

21). Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 

22). Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 

b. Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infak 

h. Shodaqoh 

i. Ekonomi Syariah
77

 

Pengadilan Agama khususnya tidak terlepas dari tugas-tugas pokok 

yang sudah ditetapkan sesuai aturanya, dengan hal itu bahwa pengadilan agama 
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hanya mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum-hukum sesuai ajaran 

islam. 

6. Fungsi Pengadilan Agama Polewali 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi, antara lain sebagai berikut :  

a. Fungsi mengadili (judicial power) 

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama 

(vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan 

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

(vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. 

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan 

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah 

laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / 

Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan 

administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA 

Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
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d. Fungsi nasehat 

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 

ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 

e. Fungsi administratif 

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 

dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

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

f. Fungsi lainnya : 

1.) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas 

Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006). 

2.) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan.
78

 

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 

Organisasi Peradilan Agama telah diatur dalam BAB II Pasal 16 hingga 

Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Dalam BAB tersebut telah diatur susunan dan organisasi disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Telah ditentukan 

syarat-syarat yang harus dimiliki para aparat pelaksana. Ditentukan Pula jenjang 
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karir para organnya dan juga dilengkapi sususan organisasi sehingga menjadi 

beban peradilan Agama yang sempurna dan mandiri sebagaiamana peradilan 

lainnya.
79

  

Struktur organisasi adalah sebuah bagan yang dimana didalam 

diperlihatkan para pejabat-pejabat yang bertugas di Pengadilan Agama khususnya 

di Pengadilan Agama Polewali. 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Polewali berdasarkan 

PERMA Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut: 
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B. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan 

Agama Polewali  

Salah satu kasus yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali 

adalah kasus perceraian, dimana dari tahun ketahun kasus perceraian ini semakin 

meningkat. Berdasarkan hasil rekap tranparansi dokumen di Pengadilan Agama 

Polewali untuk kasus perceraian pada tahun 2020-2021, hal tersebut dapat dilihat 

dari data Panitera Pengadilan Agama Polewali, dimana perkara cerai talak yang 

masuk sebanyak 198 kasus, sedangkan perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 

487 kasus,  

Tabel 1 

TABEL  

No 

 

Perkara Perceraian 

 

Jumlah 

 

  Cerai Talak Cerai Gugat 

1 Perkara Diterima  198 487 

2 Perkara Diputus 178 328 

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 

 

Dilihat dari fakta data tersebut dapat dilihat bahwa kasus cerai gugat 

dominan banyak dibanding kasus cerai talak, seperti yang kita tahu  bahwa yang 

bisa melakukan cerai gugat adalah seorang istri atau perempuan, hal ini bisa juga 

disebabkan karena diantara sebagian istri atau kaum wanita sekarang sudah 

banyak yang lebih berpenghasilan lebih dibanding suami, sehingga mereka 

merasa mandiri dan menganggap bisa mengurus keluarga meskipun tanpa sosok 

suami. Disamping itu banyaknya para istri yang mengajukan perkara cerai gugat 
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diantaranya karena alasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), karena 

faktor juga menyebabkan para istri mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Berdasarkan hasil sebuah wawancara peneliti bahwa dalam sebuah 

perceraian sering kita jumpai banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya perceraian itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan informan 

bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diantaranya kurangnya 

pemahaman terhadap agama itu sendiri, sehingga karena kurangnya pemahaman 

agama serta jauhnya dengan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah 

maka itu otomatis berpengaruh terhadap suatu keluarga tentunya, dan karena 

sebab itulah atau alasan itulah yang kadang membuat rumah tangga tidak lagi 

harmonis yang berhujung pada perceraian. 

Berdasarkan data terbaru tahun 2022 Pengadilan Agama Polewali Kelas 

1B dari Panitera: 

Tabel 2 

TABEL  

No 
Jenis Cerai 

 

Perkara Perceraian 

yang Dimediasi 

 

Jumlah yang Berhasil 

Dimediasi 

1 Cerai Talak 19 2 

2 Cerai Gugat 34 1 

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Polewali 

Sebagaimana data dari tabel diatas, dapat dipahami bahwa angka perkara 

perceraian yang berhasil dimediasi sangat rendah dibandingkan dengan yang 

gagal dimediasi, ini menunjukkan bahwa angka perceraian di kabupaten polewali 

melonjak baik sebelum dan setelah melalui proses mediasi.  
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Berikut apa yang disampaikan oleh informan salah satu hakim di 

Pengadilan Agama hasil wawancara oleh peneliti: 

Menurut saya Pribadi Penyebabnya Perceraian itu Terlepas dari alasan itu 

semua menurut yang saya amati karena para pihak ada yang tidak mentaati 

aturan agama itu saja kalau bagi saya
.80 

Maksudnya bahwa salah satu alasan atau faktor yang paling sering banyak 

terjadi pada kasus percerian pada Pengadilan Agama Polewali ialah kebanyakan 

pihak yang tidak mentaati aturan agama atau syariah islam itu sendiri.  

Beliau melanjutkan bahwa: 

Terlepas dari semua itu ada yang tidak melakukan atau tidak mengamalkan 

ajaran agama secara baik contohnya seperti dalam Pasal 19 peraturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 misalnya perbuatan Zina dan Mabuk 

itukan berartikan tidak melaksakan ajaran agama padahal agamakan 

melarang hal itu.
81

 

Maksudnya bahwa dari alasan-alasan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu semua dapat disimpulkan perbuatan-

perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah serta tidak melaksanakan ajaran 

agama. 

Berdasarkan wawancara dengan hakim mediator yang lain beliau 

mengemukakan: 

Adanya masalah rumah tangga yang tidak bisa lagi diselesaikan oleh suami 

istri, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus, dan rata-rata mengajukan cerai sudah tidak ingin lagi rukun dan 

berkeyakinan untuk jatuhnya talak, adapun faktor yang mendominasi di PA 

Polewali adalah (1) faktor ekonomi = kurangnya nafkah atau sama sekali 

tidak dinafkahi oleh suami sehingga istri mengajukan cerai gugat. (2) faktor 

suami suka main judi dan minum minuman keras. (3) faktor meninggalkan 

salah satu pihak : perginya salah satu pihak baik  istri atau suami dan tidak 

pernah kembali  (penelantaran keluarga). (4) faktor  adanya pihak ketiga : 
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WIL (wanita idaman lain) atau PIL (Pria Idaman Lain). (5) faktor adanya 

KDRT.
82

 

 Melihat faktor-faktor yang disampaikan oleh hakim mediator itu sangat 

banyaknya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga dari perselisihan yang 

sering terjadi itu menimbulkan masalah-masalah yang lain, adapun sisi lain, 

melihat dari hasil wawancara kedua informan terdapat perbedaan yang sangat 

signifikan, dimana informan yang pertama mengemukakan bahwa faktor yang 

banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali ialah karna faktor kurangnya 

pemahaman terhadap syariat-syariat islam, kemudian informan yang lain justru 

beranggapan bahwa faktor yang paling banyak menurutnya ialah faktor ekonomi, 

serta masalah-masalah yang lainnya. berbedanya jawaban dari informan penulis 

mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dikemukakan oleh informan 

semuanya adalah suatu masalah dalam rumah tangga, yang dimana ketika alasan 

tersebut sudah ada dalam rumah tangga maka kemungkinan besar rana perceraian 

akan bisa saja terjadi dalam rumah tangga. 

Melihat uraian-uraian diatas mengenai faktor yang melatarbelakangi sering 

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Polewali dari Informan serta sumber 

yang ada sehingga kami mengklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Faktor Perselisihan serta Percekcokan dalam rumah tangga. 

Alasan ini adalah salah satu alasan perceraian yang paling mendominasi di 

Pengadilan Agama Polewali. Sebab karna sangat banyak pasangan yang beperkara 

di Pengadilan dengan memakai alasan tersebut, percekcokan ini bisa saja karna 

sudah tidak sepemikiran antara pasangan suami istri makanya mereka sering 

berselisih lantaran perbedaan pendapat itu.  

                                                           
82 Dwi Rezki wahyuni, “hakim” Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Polewali,  
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b. Faktor kurangnya atas pemahaman syariat islam 

Alasan ini dikemukakan oleh informan, dari uraiannya yang kami 

dapatkan ketika melakukan wawancara bahwa alasan perceraian ini juga sangat 

sering didapati khususnya di Pengadilan Agama Polewali, karna kebanyakan yang 

berperkara di Pengadilan Agama masih minim atas pemahaman agamanya, maka 

dari kurangnya akan hal itu berpengaruh pada kepribadian yang buruk karna 

kelalaiannya pada syariat islam. 

c.  Faktor Ekonomi  

Alasan ini sudah tidak familiar lagi pada alasan percerian, melihat bahwa 

permasalah materi/ekonomi ini sangat berpengaruh sama keutuhan rumah tangga. 

d.  Faktor ditinggalnya salah satu dari pasangan suami istri 

Kasus ini sudah kerap terjadi di Pengadilan Agama Polewali, karna 

biasanya ada yang meninggalkan khusunya suami yang sering meninggalkan 

istrinya tanpa kabar dan tidak pernah balik ke rumahnya, tapi dari faktor ini ada 

keterkaitan dengan faktor ekonomi, karna alasan yang biasanya di utarakan oleh 

pelau yang meninggalkan karna sudah tidak sanggup membiayai pasangannya. 

e.  Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) 

Faktor ini menjadi alasan terakhir yang peneliti uraikan sebab dari data 

wawancara serta sumber yang ada di Pengadilan kasus ini tidak terlalu banyak. 

Informan juga menambahkan ada 4 faktor yang sering melatarbelakangi 

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B: 

a. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

(pertengkaran dan peselisihan secara terus menerus) disebabkan adanya 

perbedaan prinsip dalam rumah tangga antara suami dan isteri yang 

mendominasi yaitu sekitar 62,7%. 
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b. Karena ditinggalkan oleh suaminya dan tidak diberi belanja (nafkah), 

berbagai macam suami meninggalkan isterinya, ada yang meminta izin 

dengan alasan mau mencari pekerjaan, kemudian setelah bertahun-tahun 

kepergiannya, tidak ada lagi kabar dari suaminya, ada juga yang secara 

tiba-tiba meninggalkan istrinya tanpa sepengatuan dan tanpa 

pemberitahuan/izin kepada istri alasan ini sekitar 19,7%. 

c. Karena KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), karena dinasihati oleh 

istrinya, lalu suami tidak terima dan melakukan kekerasan dengan cara 

memukul istri/menganiaya istri, alasan ini sekitar 10,8%. 

d. Karena Masalah ekonomi, istri tidak dapat bertahan hidup bersama 

suaminya karna suaminya tidak bekerja, malas, miskin, alasan ini sekitar 

8,8% dari perkara yang masuk.
83

 

Dilihat dari jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh informan bahwa 

kasus yang banyak terjadi atau faktor yang banyak terjadi sehingga perceraian itu 

terjadi ialah seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam sebuah rumah 

tangga, atas dasar itulah alasan tersebut sangat banyak terjadi di lingkup 

pengadilan khususnya. Memperhatikan dari faktor-faktor penyebab terjadinya 

perceraian adalah bermuara pada pengabaian terhadap substansi dari maqasid al-

syari‟ah yaitu maslahat daruriyyat, diantaranya adalah ḥifẓ al-dīn. Urgensi 

pengamalan ḥifẓ al-dīn dalam berumah tangga menjadi kunci dalam terwujudnya 

keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena dengan pengamalan ḥifẓ al-dīn 

maka rumah tangga akan berdiri di atas kedamaian bukan di atas perselisihan. 

Selain itu ḥifẓ al-nafs juga terabaikan dengan muncul istilah kekerasan dalam 

rumah tangga dan selanjutnya menjadi diantara faktor penyebab perceraian yang 

banyak ditemui dalam realita kehidupan berumah tangga. Pengamalan konsep ḥifẓ 

al-nafs menjadi penting dalam berumah tangga, karena tanpa pengamalan konsep 

tersebut, mustahil kekerasan dan bahkan pertumpahan darah dapat diatasi dalam 

realita kehidupan berumah tangga. Berikutnya konsep ḥifẓ al-māl nampak 

terabaikan dalam kehidupan berumah tangga. Indikatornya yaitu munculnya 

                                                           
83Abdul Jabbar, “hakim” wawancara , Kantor Pengadilan Agama Polewali, tanggal 22 

Juli 2022. 



86  
 

 

 

kasus-kasus yang dilatarbelakangi persoalan ekonomi. Pasangan suami istri 

seharusnya menetapkan skala priortitas dalam kehidupan berumah tangga, melalui 

penerapan atau pengamalan substansi maqasid al-syariah yaitu maslahat 

daruriyyat, yaitu 5 perkara pokok, agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir 

harta (ḥifẓ al-māl).  Namun dapat dipahami bahwa semua perkara pokok tersebut 

bermuara pada ḥifẓ al-dīn. Karena pengabaian terhadap pengamalan ḥifẓ al-dīn 

berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada 4 perkara pokok 

lainnya, yaitu jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), keturunan/generasi 

(ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl).  Karena seluruh pengamalan 

konsep ḥifẓ al-dīn menganjurkan pengaplikasian konsep akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), 

keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl).   

C. Prosedur dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian Untuk Mewujudkan Putusan Yang Berakhir Damai di 

Pengadilan Agama Polewali 

 Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian 

merujuk kepada tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang 

berlaku dalam lingkungan pengadilan Agama, sehingga peran hakim dalam 

melakukan penyelesaian perkara khususnya perceraian dominan bersifat yuridis. 

Sedangkan dalam upaya menekan angka perceraian secara optimal diupayakan 

hakim adalah proses mediasinya. 

 Kemudian tentang proses mediasi di pengadilan itu sudah diatur di 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses mediasi di 

Pengadilan. Didalam PERMA No 1 Tahun 2016 itu sudah diterangkan bahkan 

dijelaskan bagaimana Proses serta Prosedur dalam Mediasi bahwa Mediasi 

merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat 
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membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dan juga dalam rangka 

reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI yang berorientasi pada visi terwujudnya 

badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah 

mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, 

cepar, dan biaya ringan.
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 Adapun ketentuan umum proses mediasi telah diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1: 

 a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. 

b. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat 

Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

c. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah 

Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah 

Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus 

pelatihan sertifikasi Mediasi. 

d. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang 

ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan 

pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. 

e. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan 

membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh 

penyelesaian. 

f. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai 

bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan 

Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran 

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan 

dalam proses Mediasi. 
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g. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang 

memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. 

h. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam 

bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang 

ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. 

i. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak 

penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan 

Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau 

permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. 

j. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan 

putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian. 

k. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan 

peradilan umum dan peradilan agama. 

l. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh 

ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. 

m. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru 

sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. 

n. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan 

peradilan umum dan peradilan agama. 

o. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan 

peradilan umum dan peradilan agama. 

p. Hari adalah hari kerja.
85

 

Ketentuan umum proses mediasi diatas adalah ketentuan-ketentuan untuk 

melakukan proses mediasi itu sendiri, maka ketika ketentuan tersebut diatas tidak 

memenuhi atau terpenuhi maka suatu proses mediasi tidak akan berlangsung 

sebagaiamana mestinya ataupun bisa saja upaya perdamaian tidak akan 

berlangsung secara optimal. 

Hasil wawancara kepada informan mengatakan bahwa: 
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Semua perkara harus diupayakan perdamaiannya dengan dihadiri oleh yang 

berperkara atau yang ingin didamaikan, kemudian jika tidak berhasil suatu 

perdamaian atau tidak berhasil maka Majelis hakim/Hakim mewajibkan 

para pihak untuk menempuh proses mediasi atas semua perkara yang 

mengandung sengketa, bahkan wajib hukumnya karena jika 

penggugat/pemohon tidak melakukan hal tersebut perkaranya tidak 

diterima.
86

 

Hakim pastinya akan selalu mengupayakan yang namanya suatu 

perdamaian karena itu adalah suatu tugas dan wewenang sebagai hakim itu 

sendiri, disamping itu upaya perdamaian yang memiliki kasus sengketa itu harus 

betul-betul diusahakan karena didalamya banyak masalah yang bisa saja terjadi 

berikutnya, seperti masalah hak asuh anak pembagian harta serta permasalahan-

permasalahan yang lainnya yang mengandung masalah sengketa didalamnya.  

Informan juga mengatakan: 

Jadi kiranya itu pengadilan adalah jalan terakhir, sehingga orang 

berpendapat bahwa menyelesaikan permasalahan keluarganya saya harus 

bercerai padahal tidak, justru kalau bercerai itu menambah masalah bukan 

menyelesaikan masalah karna pasti dibalik semua itu masalah kekeluargaan 

yang sebenarnya baru bermunculan, konflik-konflik yang baru akan 

muncul.
87

 

Informan yang lain juga memberikan pernyataan mengenai prosedur atau 

upaya hakim: 

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. 

Jika para pihak hadir maka majelis hakim akan berupaya mendamaikan, 

bahkan disetiap persidangan sebelum jatuhnya putusan, baik hanya dihadiri 

salah seorang pihak berperkara maupun dihadiri kedua pihak, maka hakim 

yang mengadili perkara akan tetap mengusahakan upaya perdamaian, 

selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

seluruh perkara perdata wajib menempuh upaya mediasi dengan catatan jika 

kedua belah pihak hadir (pihak Penggugat/Pemohon dan pihak 

Tergugat/Termohon), mediasi tidak bisa dilaksanakan jika hanya dihadiri 

oleh salah satu pihak saja, prosedur mediasi di Pengadilan Agama Polewali 

telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, sesuai Pasal 3 ayat 6 mediasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga 

puluh hari) terhitung sejak ditetapkannya putusan sela untuk mediasi, di 

Pengadilan Agama Polewali tidak langsung menunda selama 30 hari 

melainkan minimal satu minggu (kasuistis), dan jika memang dimungkinkan 

berdasarkan laporan hakim mediator jika masih menginginkan mediasi 

lanjutan maka majelis hakim akan menunda kembali sidang dengan agenda 

sidang mediasi lanjutan, dan jika dalam proses mediasi ada salah satu pihak 

tidak hadir maka para pihak akan dipanggil melalui panggilan resmi 

pengadilan agama dengan agenda mediasi dan upaya selanjutnya dalam 

proses mediasi yang dapat dilakukan adalah hakim mediator dapat 

membuatkan kesepakatan perdamaian jika para pihak berhasil didamaikan 

atas persetujuan para pihak.
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Penjelasan prosedur hakim diatas peneliti menganalisis bahwa proses 

mediasi di pengadilan agama betul-betul sangat diusahakan walaupun tingkat 

putusan yang berakhir damai sangat minim, karena kita kembali lagi bahwa 

keluarga atau pasangan suami istri yang sudah membulatkan tekadnya membawa 

kasus keluarganya pengadilan yakni sudah betul-betul ingin bercerai.  

Maka prosedur dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian 

perkara perceraian harus berlandaskan atas konsep Maqāṣid al-Syarī‟ah,  

diantaranya substansi dari Maqāṣid al-Syarī‟ah, yaitu maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer, Ḥājiyāt/sekunder, dan Taḥsīniyāt/tersier. Utamanya pada 

maslahat Ḍarūriyyāt/primer, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir 

harta (ḥifẓ al-māl). Dapat dipahami bahwa jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-
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„aql), keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl) 

bermuara pada pengabaian konsep memelihara/menjaga agama (ḥifẓ al-dīn). 

Karena keseluruhan pelanggaran atau penyimpangan terhadap konsep 

menjaga/memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), 

keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl) adalah 

pelanggaran terhadap konsep memelihara/menjaga  (ḥifẓ al-dīn). 

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu 

lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan 

suami istri sangat dituntut demi sukses dalam membina bahtera rumah tangga. 

Tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang akan menghiasi 

hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik biasa saja terjadi 

bahkan bias berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami 

istri itu menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya sebuah 

keutuhan rumah tangga yang sakinah.
89

 Suatu lembaga pengadilan adalah jalan 

terakhir bagi pasangan suami istri pasalnya bahwa ketika kita telah memberanikan 

diri untuk membawa permasalahan rumah tangga kita ke rana pengadilan maka 

kita harus siap akan masalah yang baru akan bermunculan, itu menjadi 

konsekuensi bagi pasangan suami istri dalam rumah tangga ketika sampai ingin 

bercerai sebab, perceraian adalah salah satu suatu yang dihalalkan atau 

diperbolehkan tapi perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah karena memutuskan 

suatu ikatan yang suci yakni perkawinan. 

Sebagaimana PERMA No 1 Tahun 2016 untuk senantiasa memaksimalkan 

sebagai upaya hakim menekan angka perceraian, menurut pedoman teknis 

                                                           
89 Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri 

Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga  12, no. 3 (2020): h. 169-

170. 



92  
 

 

 

administrasi dan teknis peradilan agama dijelaskan bahwa pelaksaan persidangan 

diatur sebagaimana ketentuan umum persidangan sebagai berikut:
90

 

a. Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6t 

(enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut 

belum diputus maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan 

tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan 

Agama dengan menyebutkan alasannya. 

b. Sidang pengadilan Agama dimulai pada pukul 09:00 waktu setempat, 

kecuali dalam hal-hal tertentu. 

c. Sidang pengadilan harus dilakukan atau dilaksanakan diruang sidang. 

Dalam hal dilakukan pemeriksaan ditempat, sidang sedapatnya dibuka 

dan ditutup di kantor kelurahan/ desa atau ditempat lain yang 

memungkinkan. 

d. Ketua majelis hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan. 

Agar pemeriksaan perkara bisa berjalan dengan teratur, tertib dan 

lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai harus disiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. 

e. Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus 

mengupayakan perdamaian/ mediasi. 

f. Apabila terjadi perdamaian maka perdamaian dibidang harta kekayaan 

dituangkan dalam putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian dalam 

perkara perceraian tidak dibuatkan putusan perdamaian, tetapi perkara 

dicabut oleh pihak dan dituangkan dalam penetapan pencabutan. 
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g. Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka Majelis 

hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak (Pasal 130 

HIR/ 154 RBg). 

h. Dengan adanya upaya perdamaian sebagaiamana yang diatur dalam 

PERMA No 1 Tahun 2016, majelis hakim agar memperhatikan dan 

menyesuaikan tenggang waktu perdamaian dengan hari persidangan. 

i. Sidang pemeriksaan cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara 

tertutup, namun putusan  harus diucapkan dalam sidang 

terbuka/umum.
91

 

Proses atau prosedur mediasi yang sering dilakukan oleh Hakim Pengadilan 

agama Polewali 

a. Pernyataan pembukaan oleh mediator 

 1. Ucapan selamat datang. 

2.  Perkenalan diri 

3. Penjelasan peran mediator; pembantu proses dan tidak berpihak 

4. Penjelasan proses; sigat tidak formal kesepakatan aturan-aturan 

mediasi: (1) tidak boleh menyerang pribadi (2) kerahasiaan, segala 

sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti litigasi, (3) 

kaukus. 

b. Pernyataan pembukaan para pihak 

1). Mengungkapkan riwayat masalah/ konflik sengketa 
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2). Mengungkapkan posisi-posisi dan kepentingan 

c. Merancang proses pemecahan masalah 

1). Menyusun jadwal 

2). Menyusun agenda (masalah yang harus dirundingkan) disimpulkan 

dari pernytaan para pihak 

3). Menyusun rencana pembahasan untuk tiap masalah 

d.  Pemecahan masalah 

1). Mengetahui dan mengkaji posisi dan kepentingan para pihak 

2). Menggali berbagai opsi ditiap masalah 

3). Membahas tiap opsi 

4). Memiliki opsi terbaik dari berbagai opsi 

e. Tawar menawar 

1). Mengadakan perubahan-perubahan dari opsi 

2). Kesepakatan awal 

3). Trade off, mengembangkan rencana, pelaksaan 

f. Penyiapan draf 

1). Disiapkan dari kesepakatan awal 

2). Bahas ulang draf, perubahan jika perlu 

g. Kesepakatan akhir 
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1). Format perkara serahkan kepada Majelis hakim untuk dijadikan 

akta perdamaian.
92

 

Dapat dipahami ketentuan umum persidangan dan proses atau prosedur 

mediasi yang sering dilakukan oleh Hakim Pengadilan agama Polewali 

memprioritaskan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih dalam 

kasus perceraian, perdamaian adalah tujuan akhir dari proses peradilan yang 

diselenggarakan dalam pengadilan, salah satunya pada kasus perkara perceraian. 

Maka perdamaian dalam proses peradilan, salah satunya dalam perkara 

perceraian, harus dilandasi dengan maslahat Ḍarūriyyāt/primer, Ḥājiyāt/sekunder, 

dan Taḥsīniyāt/tersier. Utamanya pada maslahat Ḍarūriyyāt/primer, yaitu agama 

(ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), keturunan/generasi (ḥifẓ 

al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl). Dapat dipahami bahwa tanpa 

pengamalan konsep maslahat Ḍarūriyyāt/primer, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa 

(ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan 

yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl), mustahil perdamaian dapat diwujudkan antara 

kedua belah pihak pasangan suami istri yang berselisih dalam kasus perkara 

perceraian. 

D. Faktor yang mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir 

damai di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dalam Perspektif Maqāṣid al-

Syarī’ah 

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-

usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui hakam (hakim) dari 

kedua belah pihak sendiri. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak 
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yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Islam 

memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan di antara manusia dengan 

jalan perdamaian. Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri 

perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para 

pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang 

dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari 

para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta 

kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara 

kedua belah pihak ini. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih 

utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang 

diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu lebih baik dalam 

mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak 

terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya 

kekeluargaan dan kerukunan.
93

 

Melalui wawancara dengan informan hakim mediator Pengadilan Agama 

Polewali beliau mengatakan: 

Upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator, banyak 

dipengaruhi oleh pihak ketiga termasuk pengacara
94

 

Salah satu yang menjadi berhasilnya proses perdamaian disini ialah 

adanya pihak ketiga, pihak ketiga yang mungkin dimaksud informan disini ialah 

keluarga yang secara batin atau memiliki kedekatan ingin melihat pasangan yang 

berselisih ini bisa berdamai dan tidak melangsungkan perkara di pengadilan, 

karena bisa saja pihak dari keluarga ini sangat mengetahui apa-apa saja yang 

menjadi alasan sehingga kedua pasangan ini saling berselisih. Kemudian informan 

juga mengemukakan bahwa peran pengacara sebagai kuasa hukum juga sangat 
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berpengaruh dalam terjadinya sebuah perdamaian, ini bisa dilihat bahwa 

pengacara juga ada keterlibatan dalam suatu yang berkenaan yang menyangkut 

tentang hukum karna itu memang rana dari seorang pengacara. 

Informan yang lain juga menambahkan bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi adalah  (1) Kondisi para pihak, jika ada salah 

satu pihak masih ingin rukun dan tidak ingin bercerai maka peluang bagi 

hakim untuk mengoptimalkan upaya damai. (2) kematangan ilmu 

pengetahuan hakim baik dari agama maupun ilmu sosial agar dapat 

menyentuh para pihak untuk berdamai. (3) kemampuan komunikasi 

interpersonal seperti teknik bertanya, kemampuan menggali lebih dalam 

masalah para pihak, dan memberi dukungan yang positif bagi kedua belah 

pihak agar mau berunding untuk mencari perdamaian ketimbang berakhir 

cerai.
95  

Mediasi dalam struktur hukum, merupakan salah satu dari beberapa 

penyelesaian masalah atau konflik dengan non litigasi, tanpa mengikuti prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan dalam persidangan. Praktek mediasi yang telah 

diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yang mewajibkan pelaksaan mediasi 

sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau langsung dari maqāṣid al-syarī‟ah 

nya. 

Tentang Maqāṣid al-Syarī‟ah mungkin ada sedikit uraian untuk lebih 

memperjelas penelitian ini ketika memakai perspektif Maqāṣid al-Syarī‟ah. 

terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai pengertian daripada Maqāṣid al-

Syarī‟ah. Maqāṣid al-Syarī‟ah jika ditelisik secara harfiah diartikan sebagai 

tujuan daripada hukum. Maqasid, dari kata qashada yang berarti tujuan. Tujuan 

disini berarti hasil yang diharapkan daripada suatu hukum atau perundang-

undangan. Dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah sudah disebutkan secara langsung 

tentang Maqāṣid Syarī‟ah dan beberapa ilmuwan juga telah menyimpulkannya. 

Seluruh ilmuwan sepakat bahwa Maqāṣid al-Syarī‟ah adalah urgensi pemenuhan 

maslahah (jalb al-masalih) bagi manusia serta untuk menyelamatkan manusia dari 
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berbagai macam bahaya (daf‟'u al-mafasid/dar‟u al-mafasid). Maslahah disini 

mengacu terhadap pemeliharaan 5 hal yakni agama, jiwa, akal/pikiran, 

keturunan/generasi dan harta. Dengan adanya lima pilar ini akan menjadi salah 

satu acuan bagi kehidupan manusia. Jadi jika kelima pilar ini tidak terpelihara 

maka tidak akan mungkin manusia akan mencapai kehidupan yang luhur secara 

sempurna.
96

 

Al-Syatibi sendiri tidak memaparkan secara jelas definisi Maqāṣid 

Syarī‟ah di dalam bukunya, Beliau langsung saja memaparkan dengan detail isi 

daripada Maqāṣid Syarī‟ah dengan pembagiannnya. Al-Syatibi membagi 

Maqashid menjadi 2 bagian, qashdu al-syari‟ (tujuan Tuhan) dan qashdu al-

mukallaf (tujuan mukallaf). Tujuan daripada disyariatkannya suatu hukum yakni 

semata-mata agar terpeliharanya kemashlahatan pada manusia dan menghindari 

manusia dari mafsadah baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam rangka 

mewujudkan kemashlahatan tersebut terdapat 5 komponen yang harus dan wajib 

dipelihara oleh manusia serta diwujudkan. Kelima komponen pokok tersebut yaitu 

agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), 

keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl). Setelah itu 

dia membagi qashdu syari‟ menjadi 4 macam. Pertama, qashdu al-syari‟ fi wadh‟i 

al-syari‟ah (tujuan Tuhan meletakkan syariat); kedua, qashdu al-syari‟ fi wadh‟i 

al-syari‟ah li al-ifham (makna Tuhan meletakkan syariat agar dimengerti); ketiga, 

qashdu al-syari‟ fi wadh‟i al-syari‟ah li al-taklif bi muqtadhaha (makna Tuhan 

meletakkan syariat untuk memberi beban/tanggung jawab pada hamba-Nya); 

keempat, qashdu al-syari‟ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari‟ah (makna 
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tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melakukan syariat). Sedangkan bagian 

qashdu al-mukallaf, Syatibi tidak menuturkan macam-macamnya.
97

 

Selanjutnya penulis akan terfokus pada penjelasan macam-macam dari 

qashdu al-syari‟ (tujuan Tuhan meletakkan syariat). Makna Allah menetapkan 

syariat tidak lain guna kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi 

maslahah tersebut menjadi 3 derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari 

padanya, yakni: dharuriyyah, hajjiyyah, serta tahsiniyyah. Dharuriyyah 

memegang derajat maslahah paling tinggi sebab manusia tidak bisa hidup 

tanpanya, bila seorang tidak terpenuhi maslahah dharuriyyah-nya, sehingga akan 

menyebabkan kehancuran di dunia serta akhirat. Kadar kehancuran disesuaikan 

dengan maslahah dharuriyyah yang hilang dari kelima pilar yaitu agama, diri, 

nasab/keturunan, akal, dan harta.
98

 

Keberadaan agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan, serta harta yang disebut 

sebagai 5 komponen pokok, kemudian dihubungkan dengan kelompok peringkat 

daruriyyah, hajjiyyah, serta tahsiniyyah, hendak dijadikan analisis keberlakuan 

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi. Dengan demikian ketentuan 

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 wajib dijabarkan ke dalam lima unsur pokok 

(agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan 

memakai ketiga kelompok tingkatan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat untuk 

menguraikan makna ketentuan PERMA  Nomor 01 Tahun 2016. 

Informan hakim mediator Pengadilan Agama Polewali mengemukakan 

bahwa: 

Seringnya terjadi perceraian di pengadilan Agama Polewali itu karena 

banyaknya yang berkasus khususnya masalah cerai ini itu rata-rata mereka 

kurang dalam pengetahuan tentang Agama, serta jauh syariat-syariat agama, 
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dari situlah muncul sebuah konflik karena ada salah satu dari mereka tidak 

paham akan hal itu.
99

 

Uraian Informan di atas sudah sangat jelas mengapa permasalahan 

perceraian itu kerap selalu terjadi karena alasan itu mereka jauh dari syariat-

syariat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Maka dari itu 5 komponen pokok 

yang ada di Maqāṣid Syarī‟ah yakni salah satunya adalah menjaga agama (ḥifẓ al-

dīn) itu sudah tidak sesuai atau sudah menjadi masalah, belum lagi dengan 

komponen-komponen yang lain pasti akan terpengaruh. Ketika masalah agama 

kita sudah rusak maka yakin dan percaya urusan atau masalah-masalah yang lain 

akan bermunculan. Kemudian selain memelihara agama, ḥifẓ al-nashl atau 

memelihara keturunan juga terpengaruh, karena rusaknya rumah tangga berarti 

menimbulkan masalah kekeluargaan yang lain akan muncul. Informan juga 

menambahkan bahwa ketika orang atau sebuah keluarga yang patuh terhadap 

ajaran agama, pasti kehidupan rumah tangganya akan baik-baik saja, dan sudah 

dipastikan ranah pengadilan mereka tidak akan dapatkan selagi mereka tetap taat 

pada aturan agama. 

Sedikit uraian tentang 5 komponen utama maqasid syariah: 

a. Memelihara Agama (ḥifẓ al-dīn). 

Adanya kewajiban mediasi sebagaimana tertera dalam PERMA Nomor 

01 Tahun 2016 akan membantu mencegah kerusakan pada agama seseorang yang 

ditimbulkan dari adanya percekcokan atau perselisihan dalam suatu sengketa. Hal 

ini mungkin bisa kita kaitkan dengan permasalahan dalam keluarga ketika 

mungkin kita ambil sebuah contoh seorang suami ataupun istri yang melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti zina,mabuk,judi,membunuh, 

serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh agama, itu semua bisa 
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merusak agama kita khususnya umat Islam karena itu adalah perbuatan yang 

sangat dibenci oleh Allah. 

b. Memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs). 

Kewajiban melangsungkan proses mediasi dalam setiap perkara 

perdata di pengadilan memiliki makna penting dalam memelihara jiwa. Seperti 

pada penjelasan sebelumnya dalam hal pemeliharaan agama. Ketika jiwa raga kita 

tidak dijaga maka itu akan merusak tubuh dan jiwa kita. 

c. Memelihara akal pikiran (ḥifẓ al-„aql) 

Para pihak yang bersengketa sangat rentan mengalami stres 

diakibatkan permasalahan yang terjadi. Contohnya ketika suami istri berselisih 

maka pemikiran keduanya akan terganggu, tak jarang mereka mengambil langkah 

atau keputusan yang salah dalam rumah tangga disebabkan mereka jauh dari sikap 

tenang serta mengedepankan emosi yang bahkan bisa berdampak pada kesehatan 

keduanya. Jika hal ini terus menerus tidak menutup kemungkinan akan 

berdampak terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Dengan adanya 

pelaksanaan mediasi dan bantuan mediator tentunya dapat mempermudah kedua 

belah pihak untuk meredam emosi masing-masing pihak sehingga didapati jalan 

tengah. 

d. Memelihara keturunan (ḥifẓ al-nashl) 

Ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 untuk melaksanakan 

mediasi dalam perkara keperdataan menyuguhkan kebaikan yang sangat banyak, 

salah satunya dalam pemeliharaan keturunan. Sebagai contoh dalam permasalahan 

cerai dalam rumah tangga. Keturunan merupakan investasi jangka panjang bagi 

orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan harus dipelihara dari berbagai 

macam kerusakan. Tak jarang anak mendapatkan dampak yang besar dari rang 

tuanya yang bercerai. Anak seringkali melakukan hal-hal negatif yang dapat 
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merusak kehidupannya dikarenakan ia tidak mendapatkan kasih sayang dan 

perhatian yang cukup dari orang tuanya. Hal ini dapat merusak kesehatan mental 

anak dan akan memberikan trauma jangka panjang dalam hidupnya. Dengan 

adanya mediasi dalam perkara talak/cerai diharapkan agar para orang tua lebih 

memperhatikan kehidupan anak sehingga dapat memberikan pola asuh yang baik 

bagi anak kedepannya. 

e. Memelihara Harta (ḥifẓ al-māl) 

Pada cerai/talak, permasalahan mengenai perebutan harta bersama 

juga menjadi buntut panjang setelahnya. Tak jarang para pihak yang bercerai juga 

bersengketa perihal pembagian harta warisan. Hal ini tentunya akan menimbulkan 

percekcokan yang beruntun. Dengan adanya pelaksanaan mediasi diharapkan 

dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harta 

bersama tersebut sehingga dapat terselesaikan dengan bijak, bahkan mungkin 

dapat mendamaikan para pihak dengan cara menggugurkan niat untuk bercerai 

dengan begitu penggunaan dan pendistribusian harta dapat digunakan dan dimiliki 

sebagaimana mestinya diantaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi 

kebutuhan keluarga. Contoh lain dalam masalah perebutan harta warisan. Seperti 

sebelum-sebelumnya permasalahan mengenai harta warisan akan berbuntut 

panjang yang bahkan dapat menyebabkan rusaknya agama dan jiwa seseorang. 

Sebab perebutan harta warisan berkaitan dengan harta/kekayaan maka hal ini 

tentunya juga dapat berdampak pada pemeliharaan harta. 

Dilihat dari uraian tersebut di atas ketika upaya perdamaian untuk 

mewujudkan suatu putusan yang damai dilihat dari perspektif Maqāṣid al-

Syarī‟ah dan melihat lima unsur atau komponen pentiing yang ada di Maqāṣid al-

Syarī‟ah yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam tingkat dharuriyyah 

agar segera dilakukan pemeliharaan. Pada dasarnya dalam menetapkan suatu 
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hukum pastinya terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang 

akan dicapai serta untuk mengindari adanya kerusakan. Penempatan terhadap 

pemeliharaan kelima unsur dalam tingkatan dharuriyyah didasarkan pada 

pelaksanaan mediasi yang diciptakan atau diwajibkan untuk memberikan 

maslahah terhadap pihak-pihak yang bersengketa serta menghindari adanya 

kerusakan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi 

yang sangat mendesak (daruriyyat) adalah akibat yang ditimbulkan daripada 

permasalahan perdata yang terjadi. Sehingga dengan adanya kewajiban mediasi 

bagi pihak yang bersengketa agar segala permasalahan yang ada dalam 

pernikahan, waris dan ruang lingkup perdata lain akan menghalangi dan 

meminimalisir rusaknya kelima prinsip Maqāṣid Syarī‟ah dalam kehidupan 

seperti yang sudah digambarkan pada penjelasan sebelumnya. Keberadaan aturan 

mengenai mediasi tidak bisa dikesampingkan, sebab maslahah yang didapat dari 

adanya mediasi ini sangatlah banyak salah satu manfaat kecilnya adalah mediasi 

juga memperkecil penumpukan gugatan perkara dalam pengadilan mengharuskan 

untuk melaksanakan mediasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah menjelaskan secara rinci pembahasan mengenai upaya hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian dengan putusan damai perspektif maqāṣid al-

syarī‟ah (studi kasus di pengadilan agama polewali kelas IB), ada tiga kesimpulan 

yang ditarik, sesuai dengan sub masalah dalam rumusan masalah, yaitu: 

1.  Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada Pengadilan 

Agama Polewali Kelas IB diantaranya kurangnya pemahaman terhadap 

agama itu sendiri, sehingga karena kurangnya pemahaman agama serta 

jauhnya dengan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah maka 

itu otomatis berpengaruh terhadap suatu keluarga tentunya, dan karena 

sebab itulah atau alasan itulah yang kadang membuat rumah tangga 

tidak lagi harmonis yang berhujung pada perceraian.  

2. Prosedur dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian 

perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir damai di 

Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Hakim dalam melaksanakan 

perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas dan 

fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam 

lingkungan Pengadilan Agama, sehingga peran hakim dalam 

melakukan penyelesaian perkara khususnya perceraian dominan bersifat 

yuridis. 
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3. Faktor yang mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh hakim dalam 

penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan putusan yang 

berakhir damai di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dalam tinjauan   

Maqāṣid al-Syarī‟ah. Diantara faktor tersebut adalah adanya pihak 

ketiga, pihak ketiga yang dimaksud disini ialah keluarga yang secara 

batin atau memiliki kedekatan ingin melihat pasangan yang berselisih 

ini bisa berdamai dan tidak melangsungkan perkara di pengadilan, 

Maka dapat dipahami bahwa dalam faktor yang mempengaruhi upaya 

yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara perceraian 

untuk mewujudkan putusan yang berakhir damai di Pengadilan Agama 

Polewali Kelas IB dalam tinjauan Maqāṣid al-Syarī‟ah adalah 

utamanya pengamalan konsep konsep maslahat Ḍarūriyyāt/primer, 

yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal/pikiran (ḥifẓ al-„aql), 

keturunan/generasi (ḥifẓ al-nashl), dan yang terakhir harta (ḥifẓ al-māl), 

mustahil upaya yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara 

perceraian untuk mewujudkan putusan yang berakhir damai di 

Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dapat tercapai. 

B. Implikasi Penelitian   

1. Implikasi Penelitian 

a. Implikasi Teoretis 

 Sebenarnya perceraian tidak akan pernah terjadi selama kedamaian 

didapat oleh kedua belah pihak dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. 

Perdamaian akan sangat mudah terwujud apabila konsep Ḥājiyāt/sekunder, dan 

Taḥsīniyāt/tersier, bukan hanya berhenti pada pengamalan konsep maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer. Maka penyelesaian perkara perceraian yang diusahakan untuk 

menemui titik damai. 
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b. Implikasi Praktis 

Hasil temuan data, penelitian ini mendesak kepada pihak terkait terkhusus 

Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk memberikan edukasi kepada pihak-

pihak terkait dalam penyelesaian perkara perceraian yang berujung damai, 

diantaranya edukasi terhadap hakim mediator terkait Prosedur dan upaya yang 

dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara perceraian untuk mewujudkan 

putusan yang berakhir damai yang dilandasi dengan pemahaman yang matang 

terhadap konsep maslahat Ḥājiyāt/sekunder, dan Taḥsīniyāt/tersier, bukan hanya 

berhenti pada pengamalan konsep maslahat Ḍarūriyyāt/primer. Selanjutnya 

edukasi kepada masyarakat muslim secara umum mengenai kehidupan berumah 

tangga yang dilandasi dengan konsep maslahat Ḥājiyāt/sekunder, dan 

Taḥsīniyāt/tersier, bukan hanya berhenti pada pengamalan konsep maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer. 
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