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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 : م ẓ : ظ r : ر t : ت

 z: nن ‘ : ع z : ز ṡ : ث

 w : و g : غ s : س J : ج

 h : ھ F : ف sy : ش ḥ : ح

 y : ي q : ق ṣ : ص Kh : خ

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap 

Contoh :
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مَةمُقدَ ِّ  = muqaddimah 

رَة  al-madīnah al-munawwarah = الَمَدِيْنةَاُلَْمُنوََّ

3. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

fatḥah   _َ__ ditulis a  contoh َِّقرََأ 

kasrah   _ِ__ ditulis i  contoh َِّرَحِم 

ḍammah   _ُ__ ditulis u  contoh كُتبُ ِِِِّّّّ  

b. Vokal Rangkap 

Vocal Rangkapَِّي_ (fatḥah dan ya) ditulis “ai” 

Contoh :َُِّزَيْنب = zainab كَيْفَِِّّ  = kaifa 

Vocal Rangkapَِِّّو_(fatḥah dan waw) ditulis “au” 

Contoh : َِّحَوْل = Qaula َِّقَوْل = qaula 

4. Vokal Panjang (maddah) 

 qāmā = قاَمَا :ditulis ā contoh (fatḥah) _ِي dan_َا

ى ِِ  (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيْم = raḥīm 

 ulūm‘= عُلوُْم ِّ :ditulis ū contoh (dammah)_ُو

5. Ta Marbūṭah 

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

Contoh :ُِّمَة ةُِّالَْمُكَرَّ  Makkah al-Mukarramah = مَكَّ

 al-Syar’iyah al-Islāmiyyah = الَْشَرْعِيَّةُِّألَِإسْلََمِيَّةُِّ

Ta marbūţah yang hidup, transliterasinya /t/ 

الَْحُكُوْمَةُِّالَِإسْلََمِيَّةُِّا = al-ḥukūmatul- islāmiyyah 

لْسُنَّةُِّالَْمُتوََاترَِةُِّاَِّ  = al-sunnatul-mutawātirah 

6. Hamzah. 

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

tanda apostrof ( ’) 

Contoh : إيِمَان  = īmān, bukan ‘īmān 

ةِِِّّ اتِ حَادِّالَأمَُّ    = ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah 

7. Lafẓu’ Jalālah 

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

hamzah. 

Contoh : عَبْدُالله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh 
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 .ditulis: Jārullāh جَارُالله

8. Kata Sandang “al-“. 

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

huruf qamariah maupun syamsiah. 

contoh: َِّسَةُِّا لْْمَاكِيْنِّالَْمُقدََّ = al-amākin al-muqaddasah 

ياَسَةُِّالَْشَّرْعِيَّةُِّس ِّالَِّْ  = al-siyāsah al-syar’iyyah 

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

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh: ِِّّْالَْمَاوَرْدِي = al-Māwardī 

 al-Azhar = الَأزَْھرَ

 al-Manṣūrah = الَْمَنْصُوْرَة

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 



xii 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Nama : Ummu Awaliah 

NIM : 80100221088 

Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/Hukum Islam 

Judul : Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif  Maqāṣid 

al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama 

Sungguminasa) 

 

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan penyelesaian 

perkara perceraian melalui di luar gedung pengadilan, untuk mengungkap faktor-faktor 

yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan, dan untuk mengungkap solusi pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap dinamika angka perceraian di 

Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif Maslahat. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode Field Research. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Fenomenologi, Normatif-Syar’i, dan Yuridis. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama, pelaksanaan penyelesaian 

perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh pihak Pengadilan 

Agama Sungguminasa memiliki mekanisme yang sama, hanya koordinasi dengan kantor 

KUA dan tempat pelaksanaan yang menjadi perbedaan. Terkait pelaksanaan sidang di 

luar gedung pengadilan sesuai prosedur pada sebagian kasus. Kedua, terdapat faktor-

faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang 

di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Ketiga, solusi 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian 

terhadap dinamika angka perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif 

Maslahat, yaitu dibutuhkan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan sesuai prosedur dan dilandasi oleh tahap mediasi yang 

dimaksimalkan.  

Implikasi penelitian ini, Pertama, Implikasi teoretis. Penelitian ini menjadi salah 

satu rujukan penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara khusus.  

Serta publik secara umum dalam efektivitas sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian dalam sorotan Maslahat. Kedua, Implikasi praktis. Hasil 

temuan data, penelitian ini mendesak kepada pihak terkait, Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1b untuk mensosialiasikan dan mengedukasi masyarakat Gowa 

terkait efektivitas sidang di luar gedung pengadilan dalam penyelesaian perkara 

perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif secara merata, khususnya 

masyarakat terpencil dan tertinggal di Kabupaten Gowa.  
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ABSTRACT 

 

Name : Ummu Awaliah 

Number Code : 80100221088 

Department/ scientific concentration : Dirasah Islamiyah/Hukum Islam 

 Title : The trial effectiveness Outside the 

Court Building in Settlement of 

Divorce Cases from the Maqāṣid al-

Syarī'ah Perspective (Case Study at 

the Sungguminasa Religious Court 

Office) 

 

This study aims to reveal the implementation of divorce settlements conducted 

outside the courthouse, to uncover the factors that inhibit and support the trials of the 

settlement of divorce cases outside the courthouse, and to uncover solutions for the trials 

outside the courthouse in settling divorce cases against the dynamics of the divorce rate at 

the Sungguminasa Religious Court based on the Maslahat perspective. This qualitative 

research uses the Field Research method.  

The results of the study show that: First, the implementation of the trials of the 

settlement of divorce cases outside the courthouse by the Sungguminasa Religious Court 

has the same mechanism, only the difference is in coordination with the KUA office and 

the place of implementation. In some cases, the implementation of the trials outside the 

courthouse has been according to the procedure. Second, there are factors that inhibit and 

support the trials of the settlement of divorce cases outside the courthouse by the 

Sungguminasa Religious Court. Third, the solution for carrying out trials outside the 

courthouse in the settlement of divorce cases against the dynamics of the divorce rate at 

the Sungguminasa Religious Court based on the Maslahat perspective is the need for the 

trials of settlement of divorce cases outside the courthouse according to procedures and 

based on the maximized mediation stage. 

The implications of this research are: First, theoretical implications. This research 

is an important reference who need this research information in particular and for the 

public in general regarding the effectiveness of the trials outside the courthouse in 

resolving divorce cases based on Maslahat perspective. Second, practical implications. 

Based on the findings data, this study urges related parties, namely the Sungguminasa 

Religious Court Class 1b, to socialize and educate the people of Gowa regarding the 

effectiveness of the trials outside the courthouse in resolving divorce cases from the 

perspective of Islamic law and positive law equally. In particular, this research 

information is for remote and underdeveloped communities in Gowa Regency.  

 



 ملخص

 أم أوّلية:      الاسم

 81011000188رقم القيد  : 

 الشريعة الاسلامية/الدراسات الاسلاميةالتخصص : 

 منظور مقاصد الشريعة في خارج المحكمةالتخلّص من قضايا الطلاق فاعلية  الموضوع   :
 )في محكمة الدينية سونغوميناسا  قضية)دراسة 

__________________________________________________ 

خارج المحكمة، كشف حقيقة التخلّص من قضايا الطلاق   تهدف هذه الدراسة إلى 
والعوامل التي تساهمه أو المشاكل التي تواجهه نحو التخلص من هذه القضايا وما هي أحسن طريقة 

التي تعاني به كثيرا في  المحاكمات خارج المحكمةالطلاق من خلال  التي يمكن سلوكها في تنفيذ قضايا
تستخدم هذه الدراسة مقاصد الشريعة. منظور  فيSungguminasa) ) سونغوميناسامحكمة الدينية 

وهي من ناحية المدخل تتمثّل في مدخل نوعاً من البحث النوعي باستخدام أسلوب البحث الميداني. 
 .ةظاهرية ومعيارية وقانوني

بل من ق   خارج المحكمةالتخلّص من قضايا الطلاق  أن: أولاً أمورا،  الدراسةهذه دلت  
، فقط التنسيق مع مكتب الطريقة في داخل المحكمةله نفس  محكمة الدينية سونغوميناساأعضاء هيئة 

KUA التي عوامل من الهناك  :ثانيًا. في بعض الحالاتوذلك الاختلاف  محلّ  ومكان التنفيذ هو
تساعد هذه العملية وكذا بعض المشاكل التي تواجه من قضايا الطلاق خارج المحكمة من ق بل هيئة 

الطلاق من خلال الطريقة التي يمكن سلوكها في تنفيذ قضايا ال  :ثالثاً. محكمة الدينية سونغوميناسا
على تنفيذ العملية هي  اسونغوميناسالتي تعاني به كثيرا في محكمة الدينية  المحاكمات خارج المحكمة

 وفق الاجراءات وتكرار النصيحة والصبر بقدر الإمكان.
يعتبر هذا البحث مرجعًا مهمًا لمن  ،المضامين النظرية :أولاً ، د من هذه الدراسةومما يستفا 

في فاعلية الجلسات خارج المحكمة يعتبر مرجعا بشكل عام و . نحو هذا الموضوعيحتاجون هذا البحث 
يحث  ، هذا البحثالبحثالآثار العملية. استنادًا إلى نتائج  :الثانية قضايا الطلاق.في حسم 



 واغعلى التواصل الاجتماعي وتثقيف الناس في  (1b)محكمة سونغوميناسا الدينية الفئة المسؤولين في 
(gowa) من منظور الشريعة  فيما يتعلق بفاعلية الجلسات خارج المحكمة في حسم قضايا الطلاق

 منطقة المساواة ، ولا سيما المجتمعات النائية والمتخلفة في أساسالإسلامية والقانون الوضعي على 
 غوا.

 محكمة الدينية سونغوميناسا، خارج المحكمةالطلاق الكلمات المفتاحية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang melayani masyarakat 

dalam bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan 

hukum secara adil dan benar. Peradilan memiliki kesamaan arti dengan istilah 

dalam Fikih yang berbunyi qada dan aqdliyah. Ada 6 arti untuk kata al-qada 

dengan makna yang berbeda-beda menurut Ali Duraib bermakna hukum atau 

putusan, yang bermakna mengambil putusan dan mengharuskan. yang berarti 

perintah, yang berarti penjelas. yang berarti selesai dari melaksanakan sesuatu, 

berarti amal atau tindakan.1  

Sesuai peraturan perundang undangan, sesuai peraturan perundang 

undangan, pengadilan secara khusus memliki arti yaitu suatu lembaga yang 

wewenang mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka 

kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif. Dalam 

bahasa Arab disebut al-Mahkamah. Lingkungan peradilan umum terdiri dari 

Pengadilan Negeri sebagaipengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi 

untuk pengadilan tingkat banding dan tingkat tertinggi yaitu di Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama 

sebagai pengadilan agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai 

                                                           

1Zainul Bahar Faruqi, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri” el-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4 no. 2 (2021), h. 463. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5356 (Diakses 28 Mei 2022).       
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pengadilan tingkat banding dan tingkat tertinggi di Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.2  

Peradilan Agama sebagai salah satu badan di lingkungan peradilan 

menurut Yahya Harahap, sebagai salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan 

kehakiman (Judicial Power) di negara Republik Indonesia, selain berfungsi 

sebagai pengayom masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, juga 

mempunyai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan 

kepastian hukum.3   

Apabila kita mengamati dan memperhatikan kebanyakan proses 

pengecekan perkara di Pengadilan, seringkali dan tidak jarang asas asas hukum 

acara yakni pemeriksaan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak 

sepenuhnya dapat diterapkan. Meski prinsip tersebut sudah secara tegas dan jelas 

dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Dampaknya, tidak sedikit 

warga yang menghadapi sengketa dan hendak menuntut haknya ke pengadilan 

menjadi enggan karena pada kenyataannya pemeriksaan perkara tidaklah 

sederhana, rumit, berbiaya mahal dan memerlukan waktu yang lama. Pengadilan 

Agama memiliki Asas cepat, mudah, biaya ringan artinya Pengadilan tidak 

mempersulit masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya. Namun terkadang 

                                                           
2Zainul Bahar Faruqi, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri” el-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4 no. 2 (2021), h. 463. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5356 (Diakses 28 Mei 2022).       

3Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Pengadilan Agama Edisi kedua 

(Jakarta: Sinar Grafika. 1993), h. 23.      
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sebagian masyarakat mengalami kesulitan pergi ke Pengadilan dikarenakan 

jarak,transportasi,dan biaya untuk pergi ke Pengadilan.4 

Untuk itu diperlukan suatu terobosan baru agar tercipta peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dapat dijangkau semua masyarakat, 

mengingat kendala masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 

2010 tentang pedoman bantuan hukum yang kemudian disempurnakan dengan 

adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 26 tahun 2012 tentang standar 

pelayanan peradilan yaitu suatu kebijakan atau proses untuk terselenggaranya 

sidang keliling.5  

Objek dari sidang keliling ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal 

jauh dari kantor PA atau yang memerlukan waktu dan biaya hanya untuk 

mencapai gedung PA. Secara prinsip, penyelenggaraan sidang keliling ini 

dilakukan untuk memenuhi hak akan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan 

adanya program sidang di luar kantor ini layanan tidak hanya dapat dijangkau 

oleh warga kota saja.6 

Perkara perceraian di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-

undangan, salah satunya yakni Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang 

                                                           
4Zainul Bahar Faruqi, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri” el-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4 no. 2 (2021), h. 463. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5356 (Diakses 28 Mei 2022).       

5Zainul Bahar Faruqi, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri” el-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4 no. 2 (2021), h. 463. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5356 (Diakses 28 Mei 2022).       

6Zainul Bahar Faruqi, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri” el-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4 no. 2 (2021), h. 463. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5356 (Diakses 28 Mei 2022).       
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Perkawinan Pasal 39 dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. (Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 39) Adapun pengadilan yang dimaksud 

adalah Pengadilan Agama yaitu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam.7  

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan 

pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan bagi 

semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, pengadilan akan menjadi 

pilihan dari para pencari keadilan, sederhana dalam proses memasukan gugatan, 

cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak 

mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).8 Salah satu 

pelaksanaan sidang keliling oleh pengadilan agama Sungguminasa, sejak tahun 

2012 secara mandiri dan 2017 secara terpadu, diantaranya penyelesaian perkara 

perceraian.9 Akan tetapi angka perceraian di kab. Gowa justru meningkat drastis 

baik pada masa pandemi,10 maupun  sebelum pandemi.11 Maka peran sidang 

                                                           
7Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu 

(Cet. II; Alauddin University Press, 2016), h. 221 

8M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001),  h. 56 

9Muh. Rais Naim, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa,  Observasi, Gowa, 30 Mei 

2022.  

10Ibnu Munsir, “Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Gowa Meningkat”, detikFlash. 

13 Oktober 2021. https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013105/pandemi-covid-19-angka-

perceraian-di-gowa-meningkat (10 Juni 2022). 

11Nur Hidayat Said, “Selama 2019 Kasus Perceraian Meningkat di Gowa, 1.208 Janda 

Baru”, RAKYATKU.COM. 14 Desember 2019. https://rakyatku.com/read/173539/selama-2019-

kasus-perceraian-meningkat-di-gowa-1-208-janda-baru (10 Juni 2022). 

https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013105/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-gowa-meningkat%20(10
https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013105/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-gowa-meningkat%20(10
https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013105/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-gowa-meningkat%20(10
https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013105/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-gowa-meningkat%20(10
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keliling kemudian dipertanyakan,  bagaimana peran sidang keliling selama ini, 

yang sejak lama telah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Pengadilan Agama 

Sungguminasa, bagaimana sejauh ini keefektivannya menyelesaikan persoalan di 

masyarakat, yaitu di kab. Gowa, salah satunya pada penyelesaian perkara 

perceraian. Apakah selama ini dapat peran pengadilan agama melalui sidang 

keliling dapat menjadi solusi nyata atau sebaliknya di tengah-tengah masyarakat 

kab. Gowa. Apakah terkesan dianggap mempermudah perceraian atau bagaimana, 

berkontribusi dalam penurunan angka perceraian atau sebaliknya melalui sidang 

keliling yang telah lama diselenggarakan oleh pengadilan agama Sungguminasa, 

maka sangat menarik untuk dikaji dari segi maslahat dan mudaratnya. 

Berangkat dari hal inilah, peneliti menganggap perlu untuk melakukan 

kajian lebih lanjut dalam penelitian Tesis yang berjudul “Efektivitas Sidang di 

Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif 

Maslahat (Studi Kasus di Kantor di Pengadilan Agama Sungguminasa)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk mengetahui  kejelasan batasan dan cakupan penelitian ini, maka 

penelitian ini difokuskan pada “Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif Maslahat (Studi Kasus di 

Kantor di Pengadilan Agama Sungguminasa)”. 

 Adapun untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca 

terhadap variabel-variabel dalam judul. Maka perlu diketahui deskripsi fokus dari 

penelitian ini, yaitu: 
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a. Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan, adalah keefektifan.12 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keefektifan 

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam penyelesaian 

perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b. 

b. Perkara Perceraian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus 

cerai gugat dan talak yang penyelesaiannya melalui sidang di luar 

gedung pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1b. 

c. Pengadilan Agama Sungguminasa, merupakan pengadilan tingkat 

pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Beralamat di Jalan 

Mesjid Raya, Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.13  

d. Maslahat, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu maslahat sebagai 

substansi dari Maqāṣid Al-Syarī’ah. Tepatnya pada maslahat dan 

mudarat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan tersebut, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah, 

                                                           
12“Efektivitas”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektivitas (21 Mei 2022). 

13Pengadilan Agama Sungguminasa, “Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan”, Pengadilan 

Agama Sungguminasa,   https://www.pa-

sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580 (21 Mei 

2022). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektivitas%20(21
http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=378#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%2C%20transportasi%20dan%20biaya. (21
http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=378#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%2C%20transportasi%20dan%20biaya. (21
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yaitu Bagaimana Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian (Studi Kasus di Kantor di Pengadilan Agama Sungguminasa) 

Perspektif Maslahat? agar kajian dan penelitian ini lebih fokus maka dirumuskan 

sub masalah berdasarkan pokok masalah di atas adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa?  

2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian 

perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan 

Agama Sungguminasa? 

3. Bagaimana solusi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian terhadap dinamika angka perceraian di 

Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif Maslahat? 

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. 

Sehingga dengan demikian, hasil dari telaah tersebut peneliti mendapatkan 

beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai dalam 
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penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

di antaranya yaitu: 

1. 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. Hal yang menjadi ciri khas buku 

ini dibanding buku yang lainnya adalah penjelasan didalam buku ini terfokus pada 

pembahasan Hukum Acara Peradilan Agama. 

2. Kitab Fikih Islam wa Adillatuhu karya syekh Wahbah az-Zuhaili, 

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 , 
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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. 

3. Kitab Fikih Sunnah  karya Sayyid Sabiq, 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. 

4. Karya ilmiah Tesis oleh Desmarita, Program Studi Hukum Keluarga di 

Dunia Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi, dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang 

Keliling di Pengadilan Agama Bangko“. Pada karya ini, diantara yang dijelaskan 

adalah penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling yang dilakukan 

oleh pihak Pengadilan Agama Bangko, faktor-faktor yang selalu menjadi 

penghambat dan pendukung dalam proses penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bangko, dan solusi pelaksanaan 

sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap perkembangan 

angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bangko.  Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian 

mengenai implementasi atau praktik sidang keliling yang terfokus pada perkara 



10 

 

 
 

perceraian, adapun perbedaannya yaitu pada karya ilmiah tersebut, pada objek 

penelitian, metode pendekatan penelitian yang digunakan pada proses dan 

pelaksanaan penelitian tersebut adalah dengan pendekatan deskriptif empiris, dan 

teori maslahat yang menjadi bagian khusus dalam landasan teori pada penelitian 

tersebut. 

5. Karya ilmiah Jurnal oleh Zainul Bahar Faruqi Universitas Hasyim 

Asy'ari, Tebuireng, Jombang, dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam 

Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri “. Pada karya ini, 

diantara yang dijelaskan adalah Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri periode tahun 2017-2018, Faktor pendukung sidang keliling 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan pembahasan lainnya.  Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian 

mengenai implementasi atau praktik sidang keliling yang terfokus pada perkara 

perceraian.  

6.  Karya ilmiah Jurnal oleh Linda Azizah IAIN Raden Intan Lampung, 

dengan judul “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”.  Pada karya 

ini, diantaranya yang dijelaskan adalah perceraian dalam tinjauan hukum positif, 

prosedur penyelesaian perkara, dan akibat hukum perceraian (cerai gugat). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

penelitian terfokus pada perkara perceraian dalam tataran teori. 

7. Karya ilmiah Jurnal Hukum-Yustitiabelen oleh Khoirul Anam 

Universitas Tulungagung, dengan judul “Strategi Hakim Mediator dalam 

Mencegah Terjadinya Perceraian”.  Pada karya ini, diantaranya yang dijelaskan 
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adalah Faktor Penyebab Terjadinya Permohonan Cerai Di Pengadilan Agama 

Tulungagung dan Analisis Strategi Hakim Mediator Pengadilan Agama 

Tulungagung dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian terfokus pada 

perkara perceraian dalam hal faktor penyebab terjadinya perceraian dan hakim 

mediator. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengungkap pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui di 

luar gedung pengadilan oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa. 

b. Untuk mengungkap faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh 

pihak Pengadilan Agama Sungguminasa. 

c. Untuk mengungkap solusi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian terhadap dinamika angka perceraian di 

Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif Maslahat. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk kegunaan teoretis, diharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan ilmiah 

sebagai upaya dalam memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan 

penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh 

pihak Pengadilan Agama Sungguminasa. Di sisi lain penelitian ini juga 

diharapkan nantinya menjadi literatur yang ilmiah untuk kemudian 
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dikembangkan lebih lanjut dalam meneliti efektivitas pelaksanaan sidang di 

luar gedung pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian oleh Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

b. Untuk kegunaan praktis, diharapkan agar penelitian ini menjadi prioritas dalam 

memahami konsep tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan di luar gedung 

pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian oleh Pengadilan Agama 

Sungguminasa perspektif Maslahat. 

e. Sebagai informasi tambahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

1. Definisi Efektivitas 

Efektifitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan 

oleh sebab, akibat/dampak, efektif yang artinya berhasil, sedangkan efektifitas 

menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan.1 Sedangkan 

efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan 

kegunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan 

hukum itu sendiri.2 Efektifitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif 

merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. 

Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat adalah sebagai berikut: “Efektifitas 

adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan 

tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.3 

Manusia merupakan makhluk yang hidup saling bergantung dan 

membutuhkan ditengah-tengah masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhannya 

`sebagai makhluk sosial, tentunya manusia harus terus berinteraksi dengan 

sesamanya. Melalui komunikasi manusia dapat hidup berkembang, mulai dari 

yang tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari yang tidak mengerti menjadi 

mengerti. Semua itu merupakan proses perkembangan pada manusia. Widjaya 

menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu hubungan dimana terdapat 

                                                           

1Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 

1994), h. 128..  

2Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 25. 

3Hadayaningrat, Azas-azas Organisasi Manajemen  (Jakarta, 2009), h. 16..  
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tukar-menukar pendapat atau informasi diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan kontak antara manusia, 

baik secara individu maupun kelompok.4 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian 

perkara yang relevansinya dengan penegakan hukum. Efektivitas hukum 

menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor 

yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.5 

Adapun maksud dari ke-5 indikator efektivitas hukum tersebut yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

Bagaimana hukum berdampak positif, dalam hal ini hukum dijadikan 

pedoman untuk mencapai tujuan sehingga efektif. Maksudnya, bahwa norma-

norma hukum yang mengatur Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) menjadi efektif jika norma-norma tersebut menjadi pedoman yang 

mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi pelaksanaan 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) shingga tujuan dari 

pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) tersebut akan 

efektif. 

b. Faktor penegak hukum 

                                                           
4Hidayat, Jurnal Simbolika/Volume 1/Nomor 2/September 2015 176 Pengaruh Efektivitas 

Komunikasi Antarpribadi Pengurus Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak-Anak 

Panti Asuhan Aljamyatul Washliyah Medan, 2015. Sumatera Utara muktisitompul@yahoo.com, h. 

177. 

5Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8. 
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Maksudnya adalah pihak-pihak Maksudnya adalah pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini di Pengadilan Agama 

penegak hukum adalah hakim, sehingga agar hukum dapat berjalan efektif maka 

hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana amanat pasal 5 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa 

hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  

Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan seterusnya. Dalam hal ini sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) menurut Perma No. 10 

Tahun 2010 antara lain ruang persidangan yang memenuhi dekorum ruangan 

persidangan demi menjaga martabat pengadilan (Pasal 11 ayat 3) dan anggaran 

pelaksanaan siding keliling (Pasal 13). 

d. Faktor Masyarakat 

Maksudnya lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma 

hukum yang ada. Yaitu menyangkut pendapat para pencari keadilan yang 

mengikuti Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) yang 

mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan). 

e. Faktor Kebudayaan 

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup, yang mempengaruhi perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan dilarang. Indikator-indikator 

tersebut saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari 
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penegakan hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat netral, sehingga dampak 

positif dan negatifnya terletak pada isi indikator tersebut.6 

Sesuai dengan beberapa pendapat dan pandangan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu relasi melalui mekanisme 

tertentu, secara akurat dan tersistem dengan terealisasinya target dan destinasi 

yang telah terencana. 

B. Perceraian 

1. Definisi Perceraian 

Perceraian menurut bahasa adalah berarti “pisah atau perpisahan” yang 

kata dasarnya adalah “cerai”. Sedangkan dalam pengertian istilah atau syarak 

bahwa perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan suatu pernikahan 

atau pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafal yang sudah dipergunakan pada 

masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syarak. Cerai menurut bahasa 

adalah “Talak” yang berarti menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut 

syarak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa 

mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara 

lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut”.7 

Dalam pengertian lain bahwa perceraian adalah melepaskan suatu ikatan 

perkawinan antara suami dan isteri, secara hukum maupun secara agama, yang 

bersangkutan tidak bisa melakukan hubungan secara psikologis, namun hubungan 

secara keluarga, sahabat, teman itu masih bisa dilakukan.8 

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat 

dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun 

                                                           
6Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 12. 

7Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 386. 

8Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 29. 
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menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya, perceraian yang diatur oleh KHI 

sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai 

gugat, dan khulu. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar/ucapan suami di 

hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 

131. Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau 

kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat 

tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa 

izin.9 

Oleh karena itu sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia 

dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, 

ada daya saling menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam hal ini 

alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara 

dua orang manusia tersebut.10 

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

معنى الطلاق: الطلاق لغة، حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق، أي مرسلة بلا 
العرف خص الطلاق بحل القيد  قيد، وأسير مطلق، أي حل قيده وخلي عنه، لكن

11 .المعنوي، وهو في المرأة، والإطلاق في حل القيد الحسي في غير المرأة
i 

Artinya: 

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 

                                                           
9Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suani Menikah Tanpa Izin Dari Istri, 

Juunal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Voume :18  

Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255, 2019, h 16. 

10R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Penerbit Sumur, 

2010), h.7 

11Wahbah  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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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 عنه كسائر الأيمان، لقوله صلّى الله عليه 

12.«لا قيلولة في الطلاق»وسلم: 
i 

Artinya: 

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

Tidak ada keraguan dalam talak.  

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

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

[ وقوله تعالى: }يا أيها النبي إذا طلَّقتم النساء، 2/ 222بإحسان{ ]البقرة:
 [.56/ 1فطلقوهن لعدتهن{ ]الطَّلاق:

( 1« )إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»وأما السنة: فقوله صلّى الله عليه وسلم: 
(. وقال عمر: 2« )الحلال إلى الله: الطلاقأبغض »وقوله عليه الصلاة والسلام: 

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

الزوجين، فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة، وضرراً مجرداً، بإلزام الزوج والنفقة 
أة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى والسكنى، وحبس المر 

 ذلك شرع ما يزيل الزواج، لتزول المفسدة الحاصلة منه
حكمة تشريع الطلاق: تظهر حكمة تشريع الطلاق من المعقول السابق، أي أن 
الطلاق علاج حاسم، وحل نهائي أخيراً لما استعصى حله على الزوجين وأهل 

والحكمين، بسبب تباين الأخلاق، وتنافر الطباع، وتعقد مسيرة الحياة الخير 
الزوجين، أو بسبب الإصابة بمرض لا يحتمل، أو عُقْم لا علاج له،  المشتركة بين

مما يؤدي إلى ذهاب المحبة والمودة، وتوليد الكراهية والبغضاء، فيكون الطلاق منفذاً 
 .دثةمتعيناً للخلاص من المفاسد والشرور الحا

                                                           
12Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  9, h.  6873. 
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الطلاق إذن ضرورة لحل مشكلات الأسرة، ومشروع للحاجة ويكره عند عدم 
 i 13 الحاجة

 

Artinya: 

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.” 
 
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 

                                                           
13Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  9, h.  6874-6875. 
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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. 

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

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

ة يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئ
 .أولادهما تنشئة صالحة

 .ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها
وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق 

 ." (1الغليظ، فقال: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا )
ه لا ينبغي الاخلال بها، وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإن

 .ولاالتهوين من شأنها
وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى 

 الاسلام، لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين
( الطلاق، والاصح من هذه الآراء، 6حكمه: اختلفت آراء الفقهاء في حكم )

 لحاجة، وهم الاحناف والحنابلة رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا
 .ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام

 .فلا يحل إلا لضرورة
 .ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته
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أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك 
حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله، وسوء أدب من 

  14.الزوج، فيكون مكروها محظورا
من يقع عليها الطلاق لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كان محلا له، 

 وإنما تكون محلا له في الصور الآتية:
 إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة. - 1
كانت معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة إذا   - 2

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

كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الاسلام إذا أسلمت زوجته. أو  
 الايلاء فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الاحناف. كانت بسبب

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

 15.طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحا
 

Artinya: 

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 
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) 

                                                           
14Sayyid Sābiq,    al-Fiqh  al-Sunnah,  Juz  2  (Cet.  III;  Beirut:  Dār al-Kitab al-‘Arabī, 

1988/1397),  h.  241-242. 

15Sayyid Sābiq,    al-Fiqh  al-Sunnah,  Juz  2,  h.  251. 
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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. 

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri 

sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. 

Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan 

perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara 

resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya 
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keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling 

meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami 

isteri. Menurut istilah syarak perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan 

ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafal yang sudah dipergunakan pada 

masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syarak.16 

Menurut Abdul Manan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya 

perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam 

rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah 

diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.17 

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti 

“membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti “bercerai”, lawan 

dari “berkumpul” kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli 

fikih yang berarti perceraian antara suami istri.18 

Adapun alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian menurut pasal 209 

KUH per yakni: 

(a) Zina 

(b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 

tahun 

(c) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan 

melakukan kejahatan 

                                                           
16Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 29-30. 

17Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara 

di Lingkungan Peradilan Agama, Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA (Jakarta. No. 

52, 2005), h. 180. 

18Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1993), h.134. 



24 
 

 
 

(d) Penganiayaan berat yang dilakukan suami terhdap istri atau sebaliknya, 

sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya.19 

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan 

saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang 

memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses 

perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu-

satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang 

mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan 

akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap 

merupakan alternatif terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga 

dengan kehidupan pernikahan yang buruk.20 

2. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian 

Menurut pendapat Said Fuad dalam bukunya yang berjudul “Hukum 

Perkawinan dan Perceraian” menegaskan ada beberapa faktor terjadinya 

perceraian dalam suatu keluarga yang telah melaksanakan ikatan pernikahan 

selama ini, disebabkan juga oleh berbagai faktor antara lain: 21 

a. Perselingkuhan  

Perselingkungan termasuk menjadi faktor utama, dalam terjadinya 

perceraian. Terutama bagi suami atau istri yang melakukan perselingkuhan, maka 

akibat dari perselingkungan tersebut, suami maupun istri yang menjadi korban, 

karena diduakan, tidak sebatas itu akan tetapi mengorbankan anak-anak yang 

merupakan dampak dari persoalan perselingkuhan tersebut. Sebagian orang 

                                                           
19Simanjuntak, Hukum Perdata di Indonesia (Cet. III ; Jakarta: Kencana, 2017),  h. 47 

20Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 31. 

21Said Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam  (Jakarta: Penerbit Pustaka al-Husna, 

2009), h. 6 
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kurang bersyukur dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, sehingga 

terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungan yang negatif. 

b. Kurang Komunikasi 

Zaman sekarang bahwa tidak ada alasan lain bahwa komunikasi itu sulit, 

zaman sudah modern alat yang mudah dipergunakan untuk komunikasi dimana 

saja dan kapan saja adalah, Handphone (HP). Karena tanpa ketidak jujuran itulah, 

walaupun komunikasi lancar akan tetapi kedua belah pihak tidak jujur dan adanya 

ketidakketerbukaan, maka inilah yang menjadi awal kehancuran dalam rumah 

tangga. 

c. Ekonomi 

Langkah selanjutnya adalah persoalan ekonomi, memang sama-sama kita 

maklumi ekonomi adalah sesuatu yang sangat fatal, karena menyangkut nafkah 

lahir, kebutuhan untuk hidup sehari-hari, kalau tidak makan apa jadinya. Bisa 

dialami oleh pasangan suami istri dari keluarga yang sudah super mapan 

sekalipun. Aturlah keuangan dengan bijak dan tetap hidup sederhana walaupun 

diberikan Allah secara finansial yang cukup, karena harta duniawi sebanyak 

apapun bisa juga habis dan tidak akan cukup-cukup, karena setiap manusia dan 

sebagai suami istri perlu makan yang enak, tidur yang nyaman, kesenangan 

terpenuhi, kesemuanya itu adalah harus banyak uang, harta dan kemampuan 

lainnya. 

d. Tidak Mau Mengalah. 

Pada prinsipnya tujuan perkawinan itu adalah untuk menyatukan prinsip-

prinsip hidup, selama ini mungkin masih terdapat perbedaan katakanlah waktu 

dalam pacaran. Masing-masing harus menyatakan selalu sepakat bahwa harus ada 

yang mengalah apabila terjadi konflik dan permasalahan dalam rumah tangga, 

karena apabila keduanya tidak ada yang mengalah, sama-sama keras, maka 
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permasalahan tidak akan selesai dan bahkan terjadi konflik yang semakin 

memanas dan membesar, ujung-ujungnya terus berkepanjangan konflik tersebut 

akhir ada kata-kata cerai, inilah bahayanya. Karena suami istri sama-sama keras 

kepala, dan sama-sama mempertahankan egonya masing-masing, maka timbullah 

ketegangan dan timbul perperangan besar antara keduanya, sehingga tidak ada 

rasa aman dan damai dalam kehidupan rumah tangga tersebut, inilah akhir dari 

perkawinan, ujung-ujungnya terjadi perceraian. 

e. Campur Tangan Orang Tua 

Salah satu permasalahan rumah tangga yang lainnya adalah, adanya 

campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua. Kadang-kadang orang tua ikut 

mengatur dalam kehidupan rumah tangganya. Ini masih cukup sering terjadi di 

Asia, termasuk Indonesia. 

Sebagian orang tua masih belum bisa menerima kenyataan kalau anaknya 

sudah menjadi milik orang lain, inilah salah satu penyebab retaknya kehidupan 

keluarga dan berujung perceraian dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama. 

Tidak sedikit kehidupan rumah tangga dan hubungan suami isteri ini, tidak kalah 

lagi adalah adanya orang ketiga, ada orang tua yang hidupnya hanya memikirkan 

materi, sementara suami hanya bekerja dengan gaji pas-pasan, sementara anaknya 

sebagai istri mengharapkan hidup yang mewah dan serba kecukupan, dan orang 

tua ini selalu mencampuri urusan rumah tangga, dan tidak sedikit rumah tangga 

seperti ini akhirnya cerai dan berpisah, karena suami tidak tahan lagi dengan 

persoalan rumah tangganya. 

f. Perbedaan Prinsip 

Ini salah satu penyebab terjadinya perceraian, satu rumah terjadi perbedaan 

prinsip dan keyakinan, justru ini berbahaya sekali, karena hal ini secara terus-

menerus akan timbul konflik, karena tidak pernah menyatu. Memang ada sebagian 
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kawin campur atau antara agama yang sukses bertahan lama, itu hanya sebagian 

kecil. Karena kalau suami isteri ini selalu mempertahankan prinsipnya masing-

masing, maka kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng.  

Si suami mempunyai prinsip dengan pandangan begini dan begitu, 

sementara pandangan si isteri berbeda pula, perbedaan prinsip ini terus berlanjut, 

sehingga perbedaan prinsip ini tidak pernah bersatu, dan masing-masing tetap 

mempertahankan prinsip hidupnya masing-masing, lama-kelamaan merasa jenuh 

dan timbul emosi, amarah dan saling curiga mencurigai, akhirnya terjadilah 

perceraian. 

g. Menurunnya dan Kurangnya Rasa Romantisme Antara Suami dan Istri 

Bagian lain yang sering timbulnya dan terjadinya perceraian adalah, faktor 

dari kurangnya hubungan suami isteri itu tidak romantis, dan juga harmonis. Ini 

biasanya sudah menurun dan kurangnya rasa cinta dan kasih sayang, tidak seperti 

saat berpacaran dulu. Sehingga konflik kecil-kecil timbul, dan lama-kelamaannya 

menjadi besar, terus-menerus tidak dapat dipertahankan, maka akhirnya timbul 

perceraian dan perpisahan, ujung-ujungnya berakhir di Pengadilan Agama juga, 

karena tidak bisa mempertahankan rumah tangganya yang sakinah mawaddah dan 

warahmah.  

Rasa cinta sebagai suami isteri tentu saja harus dipertahankan sampai 

kapanpun, kalau hubungan antara suami isteri tidak harmonis, tidak ada 

romantisnya dalam rumah tangga, selalu tegang, dan terlalu serius dalam 

kehidupan rumah tangga, maka timbullah acuh-takacuh, kurangnya saling 

perhatian, kurangnya pengertian, maka hal-hal yang sepele seperti ini akan 

menimbulkan kurang harmonisnya kehiduan rumah tangganya, kalaulah rumah 

tangganya tidak ada kebahagiaan, keharmonisan, dan rasa romantisnya hilang, 

maka konflik, pertengkaran terus-menerus ujung-ujungnya cerai. 
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h. Konflik Gara-gara Peran Dalam Rumah Tangganya 

Memang dalam aturan agama itu suami sebagai pemimpin rumah tangga 

dan berkewajiban mencari dan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, 

sedangkan isteri memberikan pelayanan kepada suami dan mendidik serta 

menjaga anak-anak di rumah. Sebenarnya jangan kaku dengan aturan, peran itu 

bisa bergantian antara suami dan isteri, suami bisa membantu istri disaat isteri 

banyak pekerjaan dalam rumah tangganya, bantu masak, bantu bersih-bersih 

rumah itu tidak jadi masalah, sekarang sebaliknya bagaimana kalau isteri bekerja 

di luar rumah, mendapatkan uang untuk membantu suami, karena kebutuhan 

hidup dan anak-anak semakin mendesak, tidak juga dipermasalahkan, disinilah 

antara suami dan isteri dituntut untuk saling pengertian dan saling membantu, 

dalam keadaan dan situasi bagaimana pun juga.  

Disinilah perannya masing-masing yang memang harus dituntut serta 

saling pengertian. Tidak ada permasalahan sebenarnya dalam kehidupan rumah 

tangga tersebut, yang penting saling pengertian saja, isteri sibuk suami membantu, 

sebaliknya suami sibuk isteri membantu. Tapi dalam kenyataannya ada suami 

hanya tau masalah urusan suami, tidak mau mengerti urusan isteri, contoh apabila 

isteri sibuk masak dan ngurus anak yang masih kecil, seharusnya suami 

membantu urusan ini, namun suami tidak mau mengerti yang penting suami juga 

harus dilayani, makannya, persiapan untuk bekerja dan lain sebagainya, sementara 

urusan isteri dalam setiap harinya harus bekerja keras, seharusnya suami mengerti 

dalam kondisi-kondisi seperti bantulah pekerjaan isteri yang tidak tertangani.  

Sebaliknya isteri juga demikian, tidak mau membantu pekerjaan suami, 

apalagi kalau si isteri yang bekerja mencari uang dan memenuhi nafkah rumah 

tangganya. Ini yang sering timbul dan mudah terjadi konflik. Dalam persoalan ini 

saling tidak mau mengerti dan mempertahankan prinsip-prinsipnya masing-
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masing, timbullah percekcokkan dan rebut terus-menerus akhirnya terjadilah 

perceraian. 

i. Perbedaan Besar dalam Tujuan Perkawinan 

Pada prinsipnya pernikahan itu harus dipersiapkan secara matang, bukan 

hanya menuruti hawa nafsu saja, karena untuk berumah tangga itu saat ini harus 

siap mental, fisikis, keuangan dan pekerjaan. Menikah dan dilanjutkan dalam 

membina rumah tangga saat ini tidak cukup modal cinta saja. Akan tetapi dari 

berbagai aspek harus diperhatikan dan dipersiapkan. Hal yang mendasar ini 

seharusnya dikomunikasikan sejak awal jauh sebelum menikah antara pihak calon 

suami maupun calon isteri, tapi kebanyakan anak muda saat sekarang ini, menikah 

bukan karena untuk ibadah, akan tetapi hanya menuruti hawa nafsunya saja, tidak 

memikirkan kedepannya, terutama bagi yang sedang dimabuk cinta.  

Terjadinya hamil di luar nikah, kawin lari dan kawin siri dan lain 

sebagainya, ujung-ujungnya timbul konflik dalam rumah tangga, saling 

menyalahkan, dan saling tidak mau mengerti. Inilah ujung-ujungnya timbullah 

perceraian, dan yang hanya ingin memperbaiki status sosial saja, ingin bebas saja 

dari orang tuanya dan lain-lainnya, inilah faktor lain terjadinya perceraian di 

kalangan masyarakat, ujung-ujungnya berakhir di Pengadilan Agama.  

Oleh karena itu sebelum menikah dan dilanjutkan ke jenjang perkawinan, 

maka masing-masing harus memahami dan meneliti karakternya masing-masing, 

sifatnya, kebiasaannya, perangainya, keburukan dan kebaikan, kelebihan dan 

kekurangannya. Kalau hal ini tidak bisa disatukan, maka bahaya juga nanti setelah 

pernikahan dan kehidupan rumah tangganya yang berlangsung. Sehingga kedua 

belah pihak dalam hal ini suami isteri harus memahami dan mengerti tentang 

hakekat, tujuan, harapan-harapan dalam perkawinan, tidak hanya sebatas teori-

teori yang kita ketahui, akan tetapi secara prakteknya itu yang lebih penting, 
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bagaimana cara mengatur hubungan suami isteri yang baik, mengatur keuangan 

rumah tangga, cara mendidik anak-anak, cara bergaul dengan tetangga dan 

masyarakat, hubungan tetangga dan keluarga, semua itu diperlukan pemahaman-

pemahaman yang lebih kongkrit. 

j. Persoalan Seksualitas 

Persoalan ini seks ini juga menjadi pemicu dan faktornya perceraian, 

secara kebutuhan boilogis suami dan istri harus saling memberi yang lebih 

nyaman dan harmonis pada saat berhubungan. Walaupun persoalan seperti 

masyarakat enggan dan malu untuk membicarakan persoalan ini, namun dalam 

kenyataan persoalan sesksualitas, merupakan kebutuhan biologis antara suami dan 

isteri, sehingga jangan diremehkan. 

Karena kebutuhan seks ini juga merupakan kebutuhan kewajiban untuk 

tidak hanya kebutuhan memberikan keturunan, akan tetapi nafsu birahi suami dan 

istri harus disalurkan secara baik, halal dan benar yaitu melalui hubungan antara 

suami dan istri. 

Kadang-kadang si isteri capek balik kerja tidak mau diganggu suami harus 

mengerti dalam kondisi tersebut, sebaliknya suami balik kerja merasa capek 

banyak urusan kantor, masalah-masalah lain, kurang semangatnya untuk 

berhubungan intim, maka sebagai istri juga harus memberikan pengertian. Intinya 

adalah saling memahami dan mengerti dalam kondisi dan situasi yang ada. 

Berdasar permasalahan di atas bahwa, penyebab perceraian dan kasus-

kasus perceraian dengan alasan bahwa salah satu pasangan suami isteri 

meninggalkan kewajibanya dari data yang ada adalah paling banyak. Alasan ini 

diberikan karena masih banyak diantara pasangan suami isteri yang mengajukan 
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gugatan cerai terhadap pasangannya yang meninggalkannya tanpa ada 

pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya.22 

Meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang 

tidak harmonis, salah satu pasangan suami isteri pergi meninggalkan 

pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan 

menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena 

salah satu pasangan suami isteri itu berzina atau karena pihak ketiga.23 

Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan 

adalah (1) Adanya keterbukaan antara suami-istri, (2) Berusaha untuk menghargai 

pasangan, (3) Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara 

baik-baik,(4) Saling menyayangi antara pasangan.24 

Apabila semua fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik, masyarakat 

juga dapat menjalankan peranannya maka sejahtera dan harmonislah sebuah 

keluarga tersebut. Namun jika tidak maka akan mengakibatkan perceraian. Pada 

kenyataannya sangat banyak keluarga yang tidak mampu menjalankan beberapa 

fungsi keluarga, begitu juga pada keluarga, suami yang tidak bisa menjalankan 

tugas dan kewajibannya, atau istri yang tidak menjalankan peranannya maka hal 

inilah yang mengakibatkan terjadi perceraian dalam rumah tangga.25 

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang 

didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan 

                                                           
22Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 38. 

23Badrudin Nasir, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian, Jurnal Psikostudia 

Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1/Juni 2012, h. 40 

24Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam menurut Mazhab: Syafi’i, Hanafi, Maliki 

dan Hambali  (Jakarta : Pustaka Karya, 2006), h. 113. 

25Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 42. 
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pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan 

bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan 

terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian berdampak buruk terhadap kedua 

belah pihak, dan dapat juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada 

umumnya. Dalam proses putusnya suatu perkawinan maka pengadilan agama 

tidak serta merta begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk 

memutuskan perkawinan, tetapi dapat dilihat terlebih dahulu alasannya sehingga 

pasangan tersebut menginginkan perceraian.26 

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan 

perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan 

atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk 

diproses dan ditindak lanjuti.27 

C. Tugas dan Fungsi Pengadilan 

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.28 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

                                                           
26Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 38. 

27Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” al-‘Adalah, vol.  10  

no.  2  (Juli 2012),  h.  417. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642  (21 

Mei 2023).             

28Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I; IAIN Parepare Nusantara Press: 

Pare-pare, 2021), h. 38. 



33 
 

 
 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan; 

b. Waris; 

c. Wasiat; 

d. Hibah; 

e. Wakaf; 

f. Zakat; 

g. Infaq; 

h. Shadaqoh; dan 

i. Ekonomi Syariah.29 

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian 

rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Pengadilan Agama 

selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : 

Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut 

dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ; 

2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan 

petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, 

administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) 

                                                           
29Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Peradilan Agama  (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2017), h. 359. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ; 

3. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara 

banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan 

memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum); 

4. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, 

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;30 

D. Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) adalah sidang 

Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang 

dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, “Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap 

(berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam 

                                                           
30Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 43-44. 
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wilayah hukumnya tapi di luar tempat kedudukan pengadilan”. Prinsip pokoknya 

adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan.31 

Penyelenggaraan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 selanjutnya diatur dalam Pasal 11-12 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pada Pasal 11 yaitu: 

1. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dilaksanakan di 

lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan 

para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila 

sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama;  

2. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dapat 

dilaksanakan di kantor pemerintah Lihat (Pasal 15 ayat 2). Seperti Kantor 

Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya; 

3. Ruang Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) diusahakan 

memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan Pasal 

12 yaitu: 

1. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dapat 

dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim; 

2. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dapat diikuti oleh 

Hakim Mediator dan Pejabat serta staf Pengadilan Agama lainnya sesuai 

kebutuhan. 

 Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang 

berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan 

bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk 

mendatanginya mengingat jarak tempuh yang harus dilalui sangat jauh dan sulit.  

                                                           
31Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama  (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 80.  
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Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, masyarakat di daerah terpencil 

yang jauh dari ibukota kabupaten/kota seringkali dihadapkan dengan 

permasalahan tingginya biaya serta terbatasnya sarana dan prasarana transportasi 

yang menghubungkan antara tempat tinggalnya dengan kantor Pengadilan Agama 

yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 

Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial, karena di satu sisi sebagai warga 

negara masyarakat yang tinggal di pelosok memiliki hak yang sama dengan 

masyarakat lainnya atas perlindungan, kepastian hukum dan keadilan, disisi lain 

masyarakat yang tinggal di pelosok terbatasi hak nya dalam memperoleh keadilan 

karena sulitnya akses menuju Pengadilan oleh berbagai faktor termasuk salah 

satunya transportasi dan mahalnya biaya transportasi dari pelosok pedesaan ke 

Pengadilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 

Pengadilan tidak mencari perkara, namun demikian masih banyak 

masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena terkendala 

oleh kondisi geografis, transportasi, social maupun ekonomi. Masyarakat miskin 

menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses 

Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi 

untuk datang ke Pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah 

Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya siding keliling 

dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Hal ini sangat membantu 

masyarakat yang tidak mampu karena biaya sidang dengan biaya yang murah, 

sehingga masyarakat yang akan menyelesaikan perkaranya di persidangan sangat 

tidak terbebani, yang selama ini untuk menyelesaikan perkarta perceraian di 

Pengadilan Agama harus memakan waktu yang lama dan biayanya mahal.32 

                                                           
32Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, h. 78.  
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Untuk mendukung asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan, 

Pengadilan Agama terus melakukan upaya “jemput bola” demi memudahkan 

masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Upaya yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Prodeo, yaitu pemberian pelayanan hukum secara Cuma-cuma bagi masyarakat 

miskin dengan syarat masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu dalam 

mengakseskan perkaranya ke pengadilan karena ketidakmampuan ekonomi 

yang dikuatkan dengan: 

1) Surat Keterangan Tidak mampu/miskin dari Kepala Kampung dan 

diketahui oleh Camat setempat. 

2) Pengakuan langsung dari penggugat di persidangan tentang keadaan 

ekonomi penggugat. 

3) Keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan 

keluarganya termasuk orang yang tidak mampu/miskin yang 

penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. 

b. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), melalui Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan), masyarakat yang bertempat tinggal jauh 

dari kantor Pengadilan Agama dan tidak mampu mengakaseskan perkaranya 

kepengadilan karena miskin dan biaya transportasi yang besar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap temuan tersebut dan untuk 

terimplementasinya asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan, Maka 

dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum dan 

di lingkungan Peradilan Agama. Adalah dengan dilaksanaannya Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan). Sidang Keliling (Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan) dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo. 
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Pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama secara 

keliling ini adalah, baru dilakukan dan diterapkan yang selama ini setiap sidang 

harus datang ke Pengadilan di Tingkat Kabupaten atau Kota, dengan kebijakan 

pemerintah maka guna untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang 

akan berperkara pada siding pengadilan, maka persidangan khususnya perceraian 

dapat di luar gedung Pengadilan Agama, dan dapat dilakukan dilakukan di luar 

gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil yang 

dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan pada 

Undang-undang tersebut, karena hal ini menyangkut dengan anggaran.33 

Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah dalam 

lingkungan Peradilan Agama, dimana pada pelaksanaan tempat siding keliling 

adalah gedung atau tempat lainnya yang ditetapkan sebagai tempat untuk sidang, 

yang memadai dan didukung sarana dan fasilitas. Menurut Ahmad A.K. Muda 

bahwa sidang adalah rapat, musyawarah, pertemuan yang dihadiri beberapa orang 

untuk memecahkan masalah. Segenap anggota Dewan.34 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) bertujuan untuk: 

a. Pihak Pengadilan dapat memberikan kemudahan pelayanan hukum 

kepada masyarakat. 

b. Pihak Pengadilan dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan sesuai dengan harapan masyarakat. 

c. Pihak pengadilan dapat memberikan penyuluhan hukum kepada 

masyarakat, agar masyarakat patuh dan paham tentang hukum dan 

                                                           
33Mahkamah Agung RI, Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: 2013), h. 5.  

34Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  (Jakarta: Reality Publisher, 

2006), h. 494. 
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syari’ahnya yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta 

wewenang Pengadilan agama tersebut.35 

Tim pelaksana Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) pada 

dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. 1 majlis hakim (3 orang hakim), 

b. 1 orang panitera pengganti, 

c. 1 orang petugas administrasi, 

d. 1 orang hakim mediator, 

e. 1 orang pejabat penanggung jawab dan 

f. 1 orang juru sita/ jurusita pengganti. 

Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan siding 

(dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan 

atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, 

termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling 

lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. 

Pelayanan Mediasi dalam Persidangan: Pengadilan memberikan layanan 

mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya; Para pihak 

dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh 

Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan 

disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator; Para 

pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi 

beban para pihak; Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim 

akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat 

pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator; Pengadilan 

                                                           
35Mahkamah Agung RI, Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: 2013), h. 5 
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menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak 

dipungut biaya. 

Mediasi di luar persidangan: Masyarakat yang bersengketa dapat 

menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan; 

Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan 

kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian; 

Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan 

gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan 

sertifikat mediator. Pelayanan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) adalah sidang 

pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi 

masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena 

alasan jarak, transportasi dan biaya.36 

Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui 

pelayanan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) oleh pengadilan 

setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), terutama pengadilan yang berada di 

Ibukota Provinsi. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), akan tetapi karena keterbatasan 

pada pelayanan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan). Perkara 

yang dapat diajukan melalui Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), 

di antaranya adalah:37 

                                                           
36Berdasarkan SK KMA No.026/KMA/SK/II/2012,Tentang Standar Pelayanan 

Peradilan,  https:// pa-wonogiri.go.id/maklumat.html. Diakses 10 Desember 2020. 

37SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 

01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama h. 

10 Tahun 2013. 
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1. Isbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak 

terdaftar di KUA;  

2. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri; 

3. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami; 

4. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila 

pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian; 

5. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum 

dewasa; 

6. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang 

sah. 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dilaksanakan di 

tempat-tempat yang representatif pada lokasi di mana sidang diadakan antara lain 

di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. 

Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya Sidang Keliling (Sidang di 

Luar Gedung Pengadilan) melalui media pengumuman di pengadilan dan pada 

lokasi dimana Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) akan 

dilaksanakan. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan 

perkara pada Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) adalah: Surat 

gugatan atau permohonan; Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan 

sesuai dengan perkara yang diajukan.38 

E. Landasan Hukum Sidang di Luar Gedung Pengadilan  

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberi 

                                                           
38Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 52. 
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Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi 

pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama tepatnya 

pada lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai 

pelayanan perkara prodeo dan bagian dua mengenai penyelenggaraan Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan).39 

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan 

Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keputusan tentang petunjuk 

pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010 surat keputusan itu bernomor 

04/TUADA/AAG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III 

mengatur tentang penyelenggaraan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan). Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan 

Peradilan Agama mengeluarkan tentang pedoman Sidang Keliling (Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan) di lingkungan peradilan agama yang bernomor 

01/SK/TUADAAG/I/2013 yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap 

tentang penyelenggaraan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), 

dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan Sidang Keliling (Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan), pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan), biaya pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan), koordinasi dan pelaporan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan).40 

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah 

mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

                                                           
39Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 52. 

40Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 52-53. 
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Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) ini sebagian isinya membahas mengenai Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan). Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan 

PERMA ini tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di 

pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang 

berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat 

yang kurang mampu. Kemudian untuk memberikan akses yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberikan pelayanan 

hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.41 

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai, Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) adalah Keputusan Ketua Muda 

Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 04/TUADAAG/II/20117 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada 

Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku 

Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

(BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung 

                                                           
41Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 53. 



44 
 

 
 

RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADAAG/I/2013 tentang 

Pedoman Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) di Lingkungan 

Peradilan Agama.42 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), atau sidang di luar 

gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice, yang 

telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) ini merupakan langkah untuk mendekatkan 

“pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program 

pengembangan dari asas acces to justice, Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga 

keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all). Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.43 

Untuk memberi pelayanan dan keadilan kepada setiap orang tersebut 

menjadi kewajiban negara. Sidang di luar gedung Peradilan adalah sidang yang 

dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu 

tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung 

Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

atau sidang di tempat sidang tetap.44 

                                                           
42SK Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 04/TUADAAG/II/2011, Bab 

III Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling, h. 10. 

43Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 54. 

44SK Ketua Muda MA RI,Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-

AG/I/2013, Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 3 
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Selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh Peradilan Agama 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) juga sesuai dengan Asas 

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 

57 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak 

diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 4 ayat (2) 

dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.45 

F. Bentuk dan Tujuan Sidang Sidang di Luar Gedung Pengadilan  

1. Bentuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

 Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) ada 2 (dua) bentuk 

yaitu Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) tetap dan Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) insidentil berikut penjelasannya.46 

a. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) tetap, yaitu Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) yang dilaksanakan secara berkala 

di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap 

tahun. Untuk menentukan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

tetap harus dipenuhi kriteria antara lain: 

1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung 

pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung 

pengadilan tersebut berkedudukan. 

2) Daerah Kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih 

dalam wilayah yuridiksinya. 

3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau. 

                                                           
45Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 54. 

46SK Ketua Muda MA RI, Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, h. 8 
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4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya 

biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 

5) Perkara yang masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data 

perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

b. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) insidentil yaitu, Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) yang dilakukan sewaktu-waktu 

di luar Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) tetap atas 

permintaan atau usul dari: 

1) Masyarakat setempat 

2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan 

3) Instansi pemerintah lainnya 

4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat 

setempat atau 

5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.47 

2. Tujuan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maksud atas tujuan di atas adalah 

sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas 

pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam 

menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja 

dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja. 

Berdasarkan surat keputusan No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 bahwa tujuan Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) ada tiga yaitu: 

                                                           
47SK Ketua Muda MA RI, Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, h. 9 
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a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam 

mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice forth poor). 

b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah Islam 

yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.48 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah 

pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- 

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Sudikno 

Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu : Asas 

sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit- belit, dan 

cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu 

lembaga Peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 

diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. 

Terlalu banyak formalitas yang susah dipahami, sehinggga memungkinkan 

timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian 

hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka 

Pengadilan. Cepat ialah menunjuk kepada jalannya Peradilan, terlalu banyak 

formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan.49 

Sedangkan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar 

terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan 

pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada 

Pengadilan. “Dengan adanya Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu karena tidak 

                                                           
48Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 56. 

49Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 20 
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perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berpekara di Pengadilan serta tidak lagi 

memakan waktu yang lama.”50 

Namun dengan diberlakukannya Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

Pengadilan Agama. Selain itu hukum acara yang digunakan sama dengan hukum 

acara yang digunakan di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan beberapa 

masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam 

persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang 

tidak hadir dalam siding keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan 

sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 

alasan ketidakhadiran para pihak.51 

Pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) berpedoman 

pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 

Nomor 20/SWK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum 

Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula 

mengenai pelaksaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), yakni 

pada Bab III mengenai penyelenggaraan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) pada pasal 6 diatur sebagai Berikut: 

1. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah membuat 

perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan Sidang Keliling 

                                                           
50Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, h. 20 

51Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Bangko”, Tesis (Jambi: Program Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 57-58. 
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(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) selama satu tahun sesuai 

kebutuhan. 

2. Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dilaksanakan 

berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, 

waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas. 

3. Ketua PA/MS harus mengatur jymlah perkara yang ditangani dalam 

satu kali siding keliling untuk menjamin efektifitas dan efisien 

pelaksanaannya. 

4. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak 

terkait agar pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga 

independensi dan martabat lembaga pengadilan. 

5. Proses penanganan perkara dalam Sidang Keliling (Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan) tidak boleh menyalahi hukum acara yang 

berlaku. 

6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan), namun pelaksanaannya tetap 

berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 

7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau 

oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa hukum 

8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan). 

9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi Sidang Keliling 

(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) tetap berpedoman kepada 

Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo. 
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10. Petugas Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

sekurang-kurangnya terdiri dari satu Majelis Hakim, satu Panitera 

Pengganti, dan satu petugas administrasi 

11. Dalam hal tertentu hakim juga mengikut sertakan hakim mediator. 

12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan Sidang 

Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) mngacu kepada 

peraturan direktur jendral perbendaharaan Kementrian Keuangan RI 

No. 66 tahun 2005.52 

3. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 
a. Setiap akan dilaksanakan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan), ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling 
(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) yang memuat : 

1. Lokasi/tempat dilaksanakan siding keliling: 
2. Waktu pelaksanaan; serta 
3. Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan 

petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas Sidang Keliling (Sidang 
di Luar Gedung Pengadilan) 

b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dilakukan di kantor 
pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat Sidang 
Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) akan dilaksanakan. Ketua 
pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan 
jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran 
perkara ditempat sidang keliing dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada 
siding keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana 
siding keliling. 

c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung 
pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. 

d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat siding 
keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan 
dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas 
setempat 

e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus 
diperhitungkan sesuai dengan hukum acara 

f. Administrasi perkara Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 
Pengadilan) harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi 
dapat terlaksana sesuai pola Bildalmin (pembinaan dan pengendalian 
administrasi pengadilan). 

                                                           
52Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI No 04/TUADA-AG/II/2011 Tentang Pelaksanaan SEMA RI No. 10 Tahun 

2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab III, Pasal 6 
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g. Selama berlangsung Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 
Pengadilan), pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan 
pada Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) berikutnya. 

 
 
 

b. Pendaftaran perkara 
a. Pendaftaran perkara Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan) dilakukan di kepaniteran pengadilan setempat sesuai 
prosedur administrasi perkara 

b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan 
kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan diselenggarakan 
Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), sebelum Sidang 
Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) dilaksanakan. 

c. Petugas menerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi siding 
keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 
pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan 
melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor 
perkara dan diproses ke dalam register perkara 

d. Petugas meja satu setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara 
baru dari petugas yang berada di tempat Sidang Keliling (Sidang di Luar 
Gedung Pengadilan), segera memproses sesuai prosedur penerimaan 
perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi Sidang Keliling 
(Sidang di Luar Gedung Pengadilan) mengenai nomor pendaftaran 
perkara 

e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan 
memanfatkan teknologi informasi. 

f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau 
dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau 
internet banking. 

g. Apabila di daerah sekitar lokasi Sidang Keliling (Sidang di Luar 
Gedung Pengadilan) tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat 
dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi Sidang 
Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan). 

h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer 
melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah 
diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk i. Dalam hal 
permohonan perkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana 
di atur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010. 

j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan Sidang Keliling (Sidang di Luar 
Gedung Pengadilan) berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis 
Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah 
Agung. 

 
 c. PMH,Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan 

a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan 
Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapam Hari Sidang masing-masing 
dibuat sesuai dengan pola Bindalimin. Format surat surat tersebut 
mengacu kepada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama 
MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 Tentang Standarisasi 
Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama: 



52 
 

 
 

b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai 
dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan Sidang Keliling (Sidang 
di Luar Gedung Pengadilan) 

c. Pemanggilan sidang dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. 
 

d. Persidangan dan Mediasi 
a. Majekis Hakim berangkata menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya 

Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan), dan kembali ke 
kantor pengadilan setelah selesai sidang 

b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke 
lokasi sidang kelilig yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi siding 
yang telah ditetapkan 

c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim melakukan 
persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara 

d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil siding 
setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan 

e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka 
ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, 
maka sala satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi 
mediator. 

 

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana diperlukan 

Penengah dalam menyelesaiakan persengketaan para pihak. Dalam konsep Peradilan, 

Mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan 

Agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur Pernikahan atau perceraian.53 

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 

mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan 

lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah 

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang 

dikalahkan (win-win solution). Mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan 

memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki 

                                                           
53Khoirul Anam, “STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH 

TERJADINYA PERCERAIAN” JURNAL HUKUM - YUSTITIABELEN, vol.  7  no.  1  (Juli 2021),  h.  

117. https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323/299  (21 Mei 2023).             
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kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak 

dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.54 

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral juga tidak memiliki kewenangan mengintervensi dalam pengambilan 

keputusan, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa mencapai 

penyelesaian. 55 

Sejauh ini mediasi dianggap sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa 

yang efektif, cepat dengan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih luas bagi para 

pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa 

keadilan. Prosesnya dilakukan dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak yang tengah bersengketa dengan bantuan mediator.56  

Mediasi sangat berperan penting khususnya dalam penyelesaian kasus perceraian 

keluarga dalam upaya menekan tingkat perceraian, sebab mediasi menjadi salah satu dari 

banyaknya upaya penemuan jalan keluar bagi permasalahan pasangan suami istri yang 

                                                           
54J. Folberg dan A.Taylor, Mediation: Comprehensif  Guide to Resolving Conflict Without 

Litigation (Cambridge: University Press, 1984), h. 7; dikutip dalam Syahrizal Abbas, Mediasi 

dalam Hukum Syari’ah Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 

h. 4. 

55Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  258.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             

56Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  258.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             
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sedang menemui konflik dalam rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk 

menyatukan kembali kerukunan rumah tangga.57 

Sebab dalam hal perselisihan rumah tangga, mediasi merupakan salah satu 

instrumen efektif penyelesaian konflik yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan: 

konflik dapat diselesaikan dengan win-win solution (sama-sama menang) dan 

memungkinkan terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, waktu yang 

digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan 

antara dua orang yang bersengketa. Pada proses mediasi, diharapkan bukan hanya ada 

pihak yang menang atau kalah, namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara 

pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat yang dirasa dapat memenuhi keinginan 

para pihak tersebut (win-win solution).58 

Dalam perkara perceraian khususnya, Proses mediasi merupakan syarat dalam 

rangkaian persidangan. Sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan pasangan suami istri 

yang hendak melakukan pembatalan nikah melalui jalan perceraian.59 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para 

pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan 

saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum 

                                                           
57Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  259.  https://journal.uin-
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58Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di 

Kabupaten Siak,”  Jurnal Ilmu Hukum:Fakultas Hukum Universitas Riau,  vol.  3  no.  1  (2012),  h.  

213. https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1031  (23 Maret 2023).             

59Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  259.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             
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mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para 

pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan 

akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini 

menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka 

belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.60 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 hingga 

PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

Mediasi di Pengadilan Agama tersebut berimplikasi terhadap susunan proses beracara di 

pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, di mana 

penambahan ini terletak setelah pembukaan sidang pertama. Perubahan ini berlaku untuk 

semua kewenangan yang dimiliki pengadilan agama tidak terkecuali perkara perceraian.61  

Dengan melihat urgensi dari Mediasi dalam proses penyelesaian perkara 

perceraian, maka perlu memperhatikan strategi hakim mediator. Diantaranya strategi 

hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 

Tulungagung, yaitu dengan memfungsikan pendekatan agama, masa lalu atau 

merekonstruksi masa-masa romantis, matematis, keluarga (anak atau orang tua), dan 

psikologis.62 

Kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi pada hari sidang 

pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan kewajiban para pihak yang berperkara 

                                                           
60A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), h. 43. 

61A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 170. 

62Khoirul Anam, “STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH 

TERJADINYA PERCERAIAN” JURNAL HUKUM - YUSTITIABELEN, vol.  7  no.  1  (Juli 2021),  h.  

124. https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323/299  (21 Mei 2023).             
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agar lebih dahulu menempuh mediasi ini tercermin sejak PERMA RI nomor 2 tahun 

2003, PERMA RI nomor 1 tahun 2008, hingga PERMA RI nomor 1 tahun 2016.63 

Penanganan perkara di pengadilan, seorang hakim berupaya memediasikan para 

pihak untuk mencari kemungkinan adanya perdamaian antara keduanya. Namun, untuk 

memediasikan permasalahan keluarga dibutuhkan seorang mediator yang dipercaya 

masyarakat memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perkara. Sebab kendala terbesar dari 

implementasi mediasi di lapangan adalah terkait dengan aspek emosional para pihak. 

Dengan kata lain, kesuksesan mediasi bergantung terhadap kemampuan mediator 

menghadapi pihak yang berperkara.64  

Upaya mediasi di pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam pasal 39 

Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 56 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang 

terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 115, 131, 143, dan 

144 KHI. Serta pasal 32 PP no. 9 tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal 

ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka 

diputuskan.65 

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara 

damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara 

di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan  masalahnya dengan cara 

damai, mempercepat proses  penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan 

cara mediasi kepentingan dan keiginan para pihak dapat terkompromikan dengan 

                                                           
63A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 170-171. 

64James Chansen ,dkk., Divorce and Family Mediation (United State of America: An 

Aspen Publication, 1985), h. 81. 

65A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 170. 
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kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua  belah pihak. Dan pada 

dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan, termasuk 

juga yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dari keluarga kedua belah pihak.66  

Dalam upaya memediasi kedua belah pihak yang berperkara, peran mediator 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator adalah hakim atau pihak lain 

yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam 

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan sengketa tanpa menggunakan 

cara memutus atau memaksakan penyelesaian (pasal 1 ayat (2) PERMA no. 1 tahun 

2016).67 

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mengingat mediator 

sangat menentukan efektifitas proses penyelesian sengketa, ia harus secara layak  

emenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar 

mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa 

berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain 

pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara 

substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih 

penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.68 

                                                           
66A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 171-172. 

67A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 175. 

68Abdul Halim Talli, “MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008” Jurnal Al-

Qadāu, vol.  2  no.  1  (Juni 2015),  h.  78-79. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-

qadau/article/view/2635  (23 Maret 2023).             
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Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu dari dalam pengadilan selain 

hakim mediator yang dapat jadi mediator dalam pasal 1 ayat (13) PERMA no. 1 tahun 

2016, yaitu: panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon 

hakim, dan pegawai lainnya. Sementara mediator dari luar pengadilan adalah mediator 

bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan.69   

e. Ikrar Talak dan Akta Cerai 

1. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrara talak dilakukan 

dalam Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) berikutnya 

setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap 

2. Apabila tidak ada Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka 

ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan 

3. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar 

talak di ucapkan di tempat Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan). 

4. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah 

ikrar talak, maka diberikan pada saat Sidang Keliling (Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan) berikutnya 

5. Pada perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat 

dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum 

tetap atau di tempat Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

pada jadwal persidangan berikutnya 

6. Apabila tidak ada Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan) 

berikutnya, ktua pengadilan menugaskan seseorang pegawai yang ditunjuk 

untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu 
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dilaksanakan Sidang Keliling (Sidang di Luar Gedung Pengadilan). Biaya 

perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat. 

7. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor 

pengadilan.70 

 

F. Maslahat 

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 : 
71 

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

manusia sangat bergantung padanya dari aspek dunia dan akhirat. Jika 

ditinggalkan akan menimbulkan kehancuran dan kebinasaan. Tingkatan inilah 

yang paling tinggi di antara maslahat yang lainnya. Masalahat primer ini dalam 

Islam dijaga dari dua aspek: pertama, realisasi dan kedua, pemeliharaan 

kelestariannya. Misalnya, untuk aspek yang pertama yaitu penjagaan agama 

dengan realialisasi segala kewajiban dalam agama dan yang kedua, pemeliharaan 

kelestarian agama dengan memperjuangkan dan menjalankan jihad terhadap 

pihak-pihak yang memusuhi Islam. 

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

tidak sampai merusak kehidupan akan kealpaannya dalam kehidupan, akan tetapi 

berfungsi untuk memudahkan dan tidak mempersulit dan mempersempit berfungsi 

                                                           
70Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan 

Agama, BAB II h. 8-13 

71Ghofar  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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untuk memudahkan dan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah dalam 

kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.  

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

(moral),  dengan tujuan kebaikan dan kemuliaan. Kealpaan aspek tersebut tidak 

sampai menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Maslahat ini sebagai 

kebutuhan tersier, diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.72 

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

 الشريعةi ومقاصدi المفسدة.i ودرءi المصلحةi تحقيقi معيارi هوi الشرعi يكونi وأن
i:هي iحفظ iالدين iمن( iعقائد i،)وعبادات i،والنفس i،والعقل i،والنسل i،والمال 
iوينبغي iالتدرج iفي iالحفاظ iعليها iبحسب iمراتبها iوهي iالضروريات i،أولًا iثم 
i،الحاجيات iثم i.التحسينيات 

 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 iمنه iلحفظ iالمقاصد iالخمسة i.الأصلية 

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

 العباداتi بمحاسنi الأخذi بهاi يقصدi التيi المصالحi فهيi التحسينيات:i وأما
iومكارم i،الأخلاق iكالطهارات iوستر i.العورات iفهي iبمثابة iالسور iللحفاظ iعلى 
iالمقاصد iالخمسة i,73الضرورية 

Artinya: 

Aturan-aturan syarak harus dijadikan standar atau ukuran dalam mewujudkan 

maslahat dan meninggalkan kemudaratan. Maqāṣid al- Syarī’ah yaitu ḥifẓ al-

                                                           
72Ghofar  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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73Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,  al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  1 (Cet.  IV;  

Dimasyq:  Dār al-Fikr,  t.th.),  h.  126. 
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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. 

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: 

  لَا   الْمَقَاصِدُ   وَهَذِهِ   الْخلَْقِ،  في   مَقَاصِدِهَا  حِفْظِ   إِلَى   تَ رْجِعُ   الشَّريِعَةِ   تَكَاليِفُ 
 أقَْسَامٍ:  ثَلَاثةََ   تَ عْدُو

 أَحَدُهَا:
 ضَرُوريَِّةً.  تَكُونَ   أَنْ 

 وَالثَّانِ:
 حَاجِيَّةً.  تَكُونَ   أَنْ 

 وَالثَّالِثُ:
 تَحْسِينِيَّةً.  تَكُونَ   أَنْ 

 والدنيا,  الدين  مصالح  قيام  في  منها  بدَُّ   لَا   أنَ َّهَا  فَمَعْنَاهَا  الضَّرُوريَِّةُ،  فأََمَّا
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   لََاَ  وَالْحفِْظُ   الْمُبِينِ   باِلْخُسْراَنِ 
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 أَحَدُهُماَ:
  جَانِبِ   مِنْ   مُراَعَاتِهاَ  عَنْ   عِبَارَة    وَذَلِكَ   قَ وَاعِدَهَا،  وَيُ ثبَِّتُ   أرَكَْانَ هَا  يقُِيمُ   مَا

 الْوُجُود.
 وَالثَّانِ:

هَا  يدَْرَأُ   مَا   عَنْ   عِبَارةَ    وَذَلِكَ   فِيهَا،  الْمُتَ وَقَّعَ   أَوِ   الْوَاقِعَ   الِاخْتِلَالَ   عَن ْ
 الْعَدَمِ.  جَانِبِ   مِنْ   مُراَعَاتِهاَ
ينِ   حِفْظِ   إِلَى   راَجِعَة    الْعِبَادَاتِ   فأَُصُولُ   كالإيمان.  الوجود،  جانب  مِنْ   الدِّ
ينِ،  حِفْظُ   وَهِيَ:  خََْسَة ،  الضَّرُوريَِّاتِ   وَمَجْمُوعُ    وَالْمَالِ،  وَالنَّسْلِ،  وَالن َّفْسِ،  الدِّ
   وَالْعَقْلِ،

هَا  مُفْتَ قَر    أنَ َّهَا  فَمَعْنَاهَا  الْحاَجِيَّاتُ،  وَأمََّا   وَرَفْعِ   الت َّوْسِعَةِ   حَيْثُ   مِنْ   إلِيَ ْ
حِقَةِ   وَالْمَشَقَّةِ   الحَْرجَِ   إِلَى   الْغَالِبِ   في   الْمُؤَدِّي  الضِّيقِ     الْمَطْلُوبِ،  بفَِوْتِ   اللاَّ

 وَالْْنَِاياَتِ:  وَالْمُعَامَلَاتِ،  وَالْعَادَاتِ،  الْعِبَادَاتِ،  في   جَاريِةَ    هِيَ وَ 
  وَتَََنُّبُ   الْعَادَاتِ،  مَحَاسِنِ   مِنْ   يلَِيقُ   بماَ  الْأَخْذُ   فَمَعْنَاهَا  التَّحْسِينَاتُ،  وَأمََّا

 الرَّاجِحَاتُ   الْعُقُولُ   تأَْنَ فُهَا  الَّتِي   الْمُدَنِّسَاتِ 
 الْأُوليََانِ:  فِيهِ   جَرَتْ   فِيمَا  جَاريِةَ    وَهِيَ 
   الْعَوْرةَِ،  وَسَتْرِ   -كُلُّهَا  الطَّهَاراَتُ   وَباِلُْْمْلَةِ -  النَّجَاسَةِ   كَإِزاَلَةِ   الْعِبَادَاتِ،  فَفِي
   وَالشُّرْبِ،  الْأَكْلِ   كَآدَابِ   الْعَادَاتِ،  وَفي 
   النَّجَاسَاتِ،  بَ يْعِ   مِنْ   كَالْمَنْعِ   الْمُعَامَلَاتِ،  وَفي 
يَانِ   النِّسَاءِ   قَ تْلِ   أوَْ   باِلْعَبْدِ،  الْحرُِّ   قَ تْلِ   كَمَنْعِ   الْْنَِاياَتِ،  وَفي    وَالرُّهْبَانِ   وَالصِّب ْ
 الِْْهَادِ.  في 

 74مَعْنَاهَا،,  في   هُوَ   ممَّا  اسِوَاهَ   مَا  عَلَى  يدَُلُّ   الْأَمْثِلَةِ   وَقلَِيلُ 
Artinya: 

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 

                                                           
74Abū  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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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.  
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.75 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: 

                                                           
75Satria  Effendi,  Ushul  Fiqh    (Cet.  I:  Jakarta:  Kencana,  2009),  h.  233 
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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 

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

mengenai 3 maslahat tersebut. 

1. Kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer 

Ḍarūriyyāt/primer adalah kebutuhan yang bersifat wajib keberadaannya 

dan kealpaaannya dalam kehidupan akan menimbulkan atau menyebabkan 

kehancuran secara total, keselamatan manusia akan terancam dalam kehidupan 

dunia dan akhirat. Maslahat adalah  apapun yang keberadaannya diharuskan demi 

kemaslahatan manusia, dianggap sebagai sendi eksistensi kehidupan manusia. 

Maslahat ini meliputi lima perkara, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, 

dan akal. Lima perkara tersebut yang  menjadi tujuan seluruh agama.76
  

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, keturunan, harta, dan 

akal. 

Menurut al-Syāṭibī  bahwa memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta 

adalah lima perkara yang termasuk dalam dalam kategori ini.77
 Rincian dari 

Ḍarūriyyāt/primer yaitu  lima perkara atau diistilahkan dengan al-kulliyātt al-

                                                           
76Muhaini,    Pengantar  Studi  Islam  (Banda  Aceh:  Yayasan  Pena,  2013),  h.  14 

Lihat juga: 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).             

Lihat juga: Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-

Muwafaqat,”  al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  

2015),  h.  297.  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  

2021).             

77Satria  Effendi,  Ushul  Fiqh,  h.  234 
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khamsah yaitu: pertama ḥifẓ al-dīn berarti menjaga kemurnian norma agama dari 

sisi akidah dan amal.  Kedua, ḥifẓ al-nafs berarti proteksi atas hak hidup baik dalam 

cakupan seluruh individu dan kolektif serta segala jenis ancaman terhadap jiwa.  

Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan 

sebagainya. Ketiga, ḥifẓ al-‘aql berarti menjaga atau mengantisipasi kerusakan pada 

akal yang berdampak pada gangguan daya pikir dan kreativitas akal, karena 

sangat penting dalam penggunaan akal untuk menggali nilai-nilai religi, sehingga 

menjadi keharusan dalam menjaga akal dari kerusakan. Seperti minuman keras, 

narkotika dan lain sebagainya. keempat, ḥifẓ al-nashl berarti pemeliharaan keturunan 

melalui proses pernikahan yang dimudahkan, menghindarkan diri dari segala 

bentuk kebijaksanaan yang berimplikasi pada kelangsungan hidup yang terputus. 

Seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, ḥifẓ al-māl berarti sumber-

sumber finasial rakyat yang dikembangkan, penjaminan atas hak milik secara 

pribadi dan keamanan harta tersebut.78
 Pemeliharaan lima perkara pokok di atas 

akan ditemui pada setiap ayat hukum bila diteliti, sebagai alasan pembentukan ayat 

tersebut.79  

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 

                                                           
78Abdurrahman  Kasdi,  “Maqashid  Syari’ah    dan  Hak  Asasi  Manusia  (Implementasi  HAM  

dalam  Pemikiran  Islam),”  Jurnal  Penelitian,  vol.  8  no.  2  (Agustus2014),  h.  251.  

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836   (19  Agustus  2021).             

79Agung  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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membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban 

yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.80 Ḥājiyāt yaitu segala kebutuhan 

manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan 

(masyaqqāt). Jika kedua kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, manusia pasti akan 

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.81 

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 

                                                           
80Agung  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.  36.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             

81Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  297.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             
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hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk 

menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.82 

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 

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.83 

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, 

                                                           
82Agung  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.  36.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             

83Agung  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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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 

martabat pribadi dan masyarakat.84 Demi kesempurnaan tercapainya tujuan syariat 

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

Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan 

yang rumit dipisahkan.85 

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. 

 

 

                                                           
84Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  298.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             

85Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  298.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             
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H. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu relasi atau kaitan antara 

konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.86 Seperti uraian yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang 

dijadikan sebagai kerangka konseptual atau landasan berpikir untuk kedepannya. 

Berikut penulis uraikan kerangka konseptual pada gambar di bawah ini:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, Skripsi (Makassar: Jurusan Syariah Prodi.   Perbandingan Mazhab 

STIBA Makassar, 2019), h. 57. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Lembaga Peradilan 

Perspektif Maslahat 

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh 

pihak Pengadilan Agama Sungguminasa 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan 

mendukung penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh 

Pengadilan Agama Sungguminasa 

3. Solusi pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan dalam penyelesaian perkara 

perceraian terhadap dinamika angka perceraian 

di Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif 

Maslahat 

Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di 

luar gedung pengadilan berhasil dilaksanakan dan 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang 

domisilinya jauh dari jangkauan pengadilan. 

Sidang di luar gedung 
pengadilan dalam 
rangka memberikan 
bantuan hukum 
kepada masyarakat 
yang jauh dari 
jangkauan pengadilan 
agama. 

Dasar Hukum sidang 
keliling: 
Keputusan Ketua MA RI 
No. 026 
Tahun 2012 SEMA No. 10 
Tahun 2010 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan 

untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang 

terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif  yaitu 

penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa 

menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini 

adalah studi kasus dan lainnya.1 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 variabel-variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, 

menganalisa dan menginpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya 

menghimpun informasi-informasi sesuai realita dengan variabel-variabel yang 

telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk 

mendapatkan data-data konkret tentang Efektivitas Sidang Keliling dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Kantor di Pengadilan Agama 

Sungguminasa).  

                                                           
1Muhammad Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. 1; Yogyakarta : 

Aynat Publishing, 2015),  h. 14.  
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2. Lokasi Penelitian 

Pengadilan Agama Sungguminasa dipilih menjadi objek penelitian karena 

merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.2  

Beralamat di Jalan Mesjid Raya, Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu, 

Kab. Gowa. Serta peneliti akan turun langsung meneliti di beberapa tempat yang 

lainnya dalam rangka mendapatkan data dari pihak tergugat dan yang menggugat 

pada perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama 

Sungguminasa.. 

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 Fenomenologi, Normatif-Syar’i, dan Yuridis. 

1. Pendekatan Fenomenologi  

Yaitu cara mendekati masalah yang dikaji dengan didasarkan pada 

pemahaman makna atau hakikat yang sebenarnya terhadap suatu gejala objek 

dengan menggunakan analisa deskriptif. Fenomenologi sebagai suatu pendekatan 

                                                           
2Pengadilan Agama Sungguminasa, “Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan”, Pengadilan 

Agama Sungguminasa,   https://www.pa-

sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580 (21 Mei 

2022). 

http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=378#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%2C%20transportasi%20dan%20biaya. (21
http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=378#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%2C%20transportasi%20dan%20biaya. (21
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yang mempunyai ruang lingkup yang luas dalam hal mempelajari realita hidup 

dan sistem hukum yang ada di dalam masyarakat.3 

2. Pendekatan Normatif-Syar’i 

Yaitu cara mendekati masalah yang dikaji dengan didasarkan pada 

pemahaman terhadap al-Qur’an dan Sunnah. 

3. Pendekatan Yuridis 

Yaitu cara mendekati masalah yang dikaji dengan didasarkan pada 

pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

C. Sumber Data 

Data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipakai 

dalam menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti.4 

Penentuan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal 

tertentu, yakni sumber data diambil dari orang yang dianggap paling tahu terhadap 

dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama 

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

sumber data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, 

                                                           
3Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. IX; Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2016),  h. 228.  
4Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 60. 
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dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai narasumber utama adalah 

Hakim ketua, 1 hakim anggota, panitera, pihak tergugat, dan pihak penggugat 

dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber 

primer, seperti empat mazhab fikih, pendapat-pendapat ulama kontemporer, buku, 

dan penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian perkara 

perceraian melalui sidang keliling. 

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 

gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang terdapat 

di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.5 

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 

                                                           
5Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 61-62. 
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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.6 

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.7 

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 Hakim ketua, 1 hakim 

anggota, panitera, pihak tergugat, dan pihak penggugat dalam penyelesaian 

perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Sungguminasa. 

                                                           
6‘’Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]”. 

ZonaReferensi.com.  https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/ (3 Juli 2020).  

7Muhammad Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan,  h. 143.  

https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/%20(
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Waawancara 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 yan baik terdiri dari: pembukaan, isi, dan penutup. Wawancara 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan masalah 

atau tujuan penelitian.8 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-

dokumen yang terkait dengan dalam penyelesaian perkara perceraian melalui 

sidang keliling Pengadilan Agama Sungguminasa, 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 

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. 

 

 

 

                                                           
8Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008),  h. 82.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan 

atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau 

menggapai tujuan penelitian.9 

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.10 

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 

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 

                                                           
9Muhammad Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan,  h. 100.  
10Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 61-62. 
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pensil, tetapi ada yang hanya berguna apabila dibutuhkan. Alat-alat tersebut 

adalah alat bantu agar tujuan wawancara tercapai dengan baik.  

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka tahapan 

berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. 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.11 

2. Klasifikasi (Classifying)  

Klasifikasi adalah usaha mengelompokkan jawaban-jawaban kepada 

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

observasi.12 Klasifikasi ini berfungsi untuk membedakan jawaban-jawaban dari 

informan.13 

 

 

                                                           
11Rasman, “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. 
12Koentjoro Ningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

1997),  h. 272.  
13Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 65. 
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3. 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.14  

4. 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.15 

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 

                                                           
14Rasman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Takziyah Selama 3 Hari  Setelah 

Kematian (Studi Kasus Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan)”, h. 52. 
15Nana Sudjana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,  h. 16.  
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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.16 

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 

keakuratan/keabsahan data.17 Menurut Sugiyono bahwa triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik  

pengumpulan  data  dan sumber data yang telah ada.18 Tringulasi ini juga untuk 

memperkaya data. Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

adalah. 

 

 

                                                           
16Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 67. 
17Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 67. 
18Nurmalita Fajarini, “Pemanfaatan Perpustakaan Asmaina Terhadap Minat Baca Anak 

Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Dusun Plumbon Tengah, Mororejo, Tempel, 

Sleman”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2017),  h. 64-65. 
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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. 19 

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.20 

                                                           
19Andi Muh Taqiyuddin BN, “Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate 

Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Hadji Kalla, 

Makassar, Sulawesi Selatan”, h. 67. 
20Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),  h. 191-

193.  
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BAB IV 

SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PERKARA 

PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAT 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 

Ib 

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 

terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 

Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 

(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 

Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 

Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 

Gowa ke XXXVI). 

 Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 

seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 

demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
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oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 

tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 

Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 

atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 

bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 

sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 

terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 

Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 

(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 

Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 

Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 

Gowa ke XXXVI). 

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 

seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 

demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 

oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
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tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 

Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 

atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 

bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 

sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 

Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan 

wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 

kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 

hanya sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed. 

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 

Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 

secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 

ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 

1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 

bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 

Desa.1 

                                                           
1Pengadilan Agama Sungguminasa, “SEJARAH PENGADILAN AGAMA 

SUNGGUMINASA”, Pengadilan Agama Sungguminasa, https://www.pa-

sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492 (23 Maret 

2023). 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492%20(23
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492%20(23
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Pengadilan Agama Sungguminasa 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 : 

1. Perkawinan 

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

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

a. Izin beristri lebih dari seorang; 

1) 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; 

2) Dispensasi kawin; 

3) Pencegahan perkawinan; 

4) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

5) Pembatalan perkawinan; 

6) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

7) Perceraian karena talak; 

8) Gugatan perceraian; 

9) Penyelesaian harta bersama; 

10) Penguasaan anak-anak; 

11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

12) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
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13) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

15) Pencabutan kekuasaan wali; 

16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 

a) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

b) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 

bawah keuasaannya; 

c) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 

d) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

e) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 

nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang 

lain 

2. 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. 

3.  Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 

lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia 
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4. Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

5. Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 

6. Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 

dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

7. Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

8. Sedekah 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 

9. Ekonomi Syariah 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 

antara lain meliputi: 

Bank syari'ah; 

Lembaga keuangan mikro syari'ah; 
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Asuransi syari'ah; 

Reasuransi syari'ah; 

Reksa dana syari'ah; 

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

Sekuritas syari'ah; 

Pembiayaan syari'ah; 

Pegadaian syari'ah; 

Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 

Bisnis syari'ah; 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, 

antara lain sebagai berikut : 

1. 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). 

2. Fungsi pembinaan 

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudisial, 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). 

3. 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 
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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). 

4. 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 2006. 

5. Fungsi administratif 

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 

administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

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

6. Fungsi lainnya : 

a. 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). 

b. 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.2 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada tahun 2021 mendapatkan 

anggaran kegiatan Sidang di luar Pengadilan, dengan Pagu anggaran sejumlah Rp. 

31.680.000,- Tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan 

                                                           
2Pengadilan Agama Sungguminasa, “TUGAS POKOK”, Pengadilan Agama 

Sungguminasa, https://www.pa-

sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580 (23 

Maret 2023). 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
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realisasi 100 %. Sidang di luar Pengadilan. tersebut dilaksanakan sebanyak 17 kali 

kegiatan, dengan jumlah perkara 26. 

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk 

kegiatan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2020 sebesar Rp. 

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah ). Dari jumlah anggaran 

tersebut, direalisasikan sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus 

ribu rupiah) dan/atau realisasi 100%.3 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib 

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib yaitu Terwujudnya 

Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib yang Agung. Adapun Misi 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas adalah sebagai berikut. 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa; 

b.  Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan; 

c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa; 

d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis 

teknologi informasi; 4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Pengadilan Agama Sungguminasa, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Sungguminasa 

2021”, Pengadilan Agama Sungguminasa, https://pa-

sungguminasa.go.id/pdf/laptah/LPK%202021.pdf (23 Maret 2023). 
4Pengadilan Agama Sungguminasa, “Visi dan Misi”, Pengadilan Agama Sungguminasa, 

https://www.pa-

sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490 (23 Maret 

2023). 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580%20(23
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3. Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
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B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan 

Sidang di luar gedung pengadilan berdasar pada peraturan mahkamah 

Agung republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian 

layanan hukum bagi  masyarakat tidak mampu di pengadilan pasal 4 bahwa ruang 

lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari: 

1. Layanan pembebasan biaya perkara 

2. Penyelenggaraan sidang di Luar Gedung Pengadilan 

3. Penyediaan posbakum Pengadilan 

Termasuk penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan diantara 

perkara yang ditangani adalah perkara perceraian. Penerima layanan sidang di luar 

Gedung pengadilan pada pasal 14. Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang 

di luar Gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak 

mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya 

atau hambatan fisik atau hambatan geografis.  

Prosedur layanan sidang keliling tidak berbeda dengan mekanisme 

pelayanan di pengadilan. Pertama kali diadakannya sidang di luar gedung 
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pengadilan terhitung sejak dikeluarkannya perma RI No 1 tahun 2014. Mekanisme 

pelayanan sidang di luar gedung pengadilan tidak berbeda dengan pelayanan 

sidang seperti biasanya dalam pengadilan. Akan tetapi perbedaannya, yaitu sidang 

di luar  gedung pengadilan dilakukan melalui koordinasi KUA. Sedangkan sidang 

di dalam gedung pengadilan tanpa melalui koordinasi KUA terlebih dahulu. 

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan agama, yang menjaminnya sesuai 

syariat, pengadilan berdasar pada perma RI no 1 tahun 2014. 

 Terdapat target jumlah kasus yang harus diselesaikan pada sidang di luar 

gedung pengadilan. Tahun 2022 ada 24 perkara, dan yang baru dilaksanakan 

hanya 16 perkara, Tahun 2019 ada 16, Tahun 2021 ada 23, tahun 2018  ada 25, 

Tahun 2020 ada 17 perkara, dan Tahun 2017 ada 24.5                                                            

Terkait pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, dilaksanakan sesuai 

prosedur pada sebagian kasus, berdasarkan hasil wawancara di tempat yang 

berbeda. Diantaranya pelayanan sidang di luar gedung pengadilan bahkan  

mediasi yang dibantu oleh kepala Dinas Pendidikan kab. Gowa, Bupati Gowa, dan 

mediasi sempat dilaksanakan 3 kali sidang di kantor Polres Gowa.6 Namun 

didapati kasus perceraian yang tidak diselesaikan melalui tahap mediasi pada 

sidang di luar gedung pengadilan agama.7 Pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur pada sebagian kasus, yaitu 

kasus perceraian yang tidak diselesaikan melalui tahap mediasi pada sidang di luar 

gedung pengadilan. Realitas tersebut dianggap tidak sejalan dengan maslahat 

primer. Yaitu menyalahi pemeliharaan agama karena tidak berusaha menjaga tali 

pernikahan/hubungan rumah tangga dengan tidak terealisasinya mediasi, 

                                                           
5Nur Intang,  Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, 

Wawancara, Gowa, 20 Oktober 2022. 

6Rostina, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023. 

7Kartini, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023. 
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menyalahi pemeliharaan jiwa dengan dendam yang berujung pada peluang 

membahayakan salah satu pihak, tergugat dan penggugat, menyalahi 

pemeliharaan keturunan karena anak  berpotensi terkena efek dari perkara 

kehancuran rumah tangga yang berujung pada kenakalan anak karena broken 

home. Kemudian menyelisihi pemeliharaan akal karena melalui sidang di luar 

gedung pengadilan agama berpotensi gagal paham tanpa melalui tahap mediasi. 

Pemeliharaan harta, penggugat dan tergugat pemahamannya dapat diluruskan 

melalui mediasi, sehingga tidak sampai berbuat konyol dengan persoalan yang 

sepele, bercerai, dan harta dipertentangkan sampai menjadi harta sengketa. Sidang 

di luar gedung pengadilan dianggap sebagai solusi atas kendala akses pelayanan 

hukum yang sulit dijangkau oleh masyarakat terpencil. Kasus perceraian yang 

tidak diselesaikan melalui tahap mediasi pada sidang di luar gedung pengadilan 

agama Sidang di luar gedung pengadilan dianggap sebagai solusi atas kendala 

akses pelayanan hukum yang sulit dijangkau oleh masyarakat terpencil. 

Diantaranya kemudahan yang didapatkan adalah penghematan biaya dan efisiensi 

waktu.8 Selain itu peserta sidang merasa tidak perlu direpotkan untuk 

mengunjungi kantor pengadilan agama Sungguminasa yang jaraknya sangat jauh 

dari tempat tinggalnya.9 Maka dapat disimpulkan bahwa akses pelayanan hukum 

yang terjangkau dalam hal biaya, waktu, dan jarak. Hal tersebut ditegaskan oleh 

salah satu panitera pengadilan agama Sungguminasa, yaitu efektifnya 

penyelesaian perkara cepat, tidak direpotkan untuk datang ke pengadilan, dan 

biayanya ringan.10 

                                                           
8Norma, Wiraswasta, Wawancara, Gowa, 03 November 2022. 

9Kartini, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023. 

10Musafirah,  Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, 

Wawancara, Gowa, 20 Oktober 2022. 
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 Realitas tersebut menunjukkan akan realiasi asas equality before the law. 

Perceraian banyak terjadi yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Antara lain, 

yaitu karna sang suami pergi begitu saja tanpa kabar dan menikah lagi  di tempat 

perantauan,11 dan penyebab lainnya adalah kecemburuan yang timbul karena 

selisih umur istri yang berjarak jauh, 15 tahun lebih muda daripada si suami, tidak 

adanya penghargaan terhadap jerih payah si suami, tidak ada keturunan pada 18 

tahun umur pernikahan.12 Dengan keberadaan sebab-sebab perceraian tersebut, 

maka berangkat dari realitas tersebut, dibutuhkan penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai prosedur dan dilandasi oleh tahap 

mediasi yang dimaksimalkan.  

C. Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendukung Penyelesaian Perkara 

Perceraian Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Pengadilan 

Agama Sungguminasa 

Seharusnya penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung 

pengadilan agama dapat dipastikan berjalan sesuai tujuannya. Realitasnya 

menunjukkan adanya kendala dan pendukung penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang di luar gedung pengadilan agama. Terlepas dari faktor-faktor 

tersebut, tetap ada saran yang dapat dianggap sebagai harapan bagi Pengadilan 

Agama Sungguminasa, yaitu agar tetap dilaksanakan sidang keliling agar bisa 

membantu masyarakat awam dan memperlancar dalam proses perceraian.13 

1. Faktor Penghambat 

a. Terbatas Atau Tidak Maksimalnya Dukungan Dan Komunikasi Dengan 

Kantor Urusan Agama dan  Fasilitas pada Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan 

                                                           
11Kartini, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023. 

12Hanuddin, Petani, Wawancara, Gowa, 03 November 2022. 

13Kartini, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023. 
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Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan agama Sungguminasa menemui kendala atau hambatan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, yaitu komunikasi dari wilayah yang akan 

ditempati untuk sidang keliling tidak maksimal.14 Faktor penghambat tersebut 

dianggap tidak sejalan dengan maslahat sekunder, karena komunikasi yang tidak 

maksimal dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kasus perceraian 

melalui sidang di luar gedung pengadilan dapat menimbulkan kekeliruan 

informasi dan kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait sehingga menyulitkan  

penyelesaian kasus perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan. 

b. Penyebab-penyebab Perceraian 

Perceraian banyak terjadi yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. 

Antara lain, yaitu karna sang suami pergi begitu saja tanpa kabar dan menikah lagi  

di tempat perantauan,15 dan penyebab lainnya adalah kecemburuan yang timbul 

karena selisih umur istri yang berjarak jauh, 15 tahun lebih muda daripada si 

suami, tidak adanya penghargaan terhadap jerih payah si suami, tidak ada 

keturunan pada 18 tahun umur pernikahan.16 Dengan keberadaan sebab-sebab 

perceraian tersebut, maka berangkat dari realitas tersebut, dibutuhkan 

penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai 

prosedur dan dilandasi oleh tahap mediasi yang dimaksimalkan. 

c. Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Mediasi 

Realitasnya menunjukkan adanya penyimpangan dalam prosedur sidang di 

luar gedung pengadilan, didapati kasus perceraian yang tidak diselesaikan melalui 

                                                           
14M. Thayyib,  Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, Wawancara, Gowa, 19 

Oktober 2022. 

15Kartini, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023. 

16Hanuddin, Petani, Wawancara, Gowa, 03 November 2022. 



97  

 
 

tahap mediasi pada sidang di luar gedung pengadilan agama.17 Meskipun pihak 

pengadilan agama Sungguminasa tetap mencoba mengadakan mediasi. 

2. Faktor Pendukung 

a. Dukungan KUA dalam Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

Adanya dukungan oleh kantor urusan agama pada masing-masing 

daerah.18 

Realitas tersebut sejalan dengan maslahat hajiyat atau sekunder. Karena 

proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan 

membutuhkan data-data pasangan suami istri yang bermasalah dari pihak KUA 

dan tidak menutup kemungkinan mengharuskan campur tangan para penghulu 

KUA. 

b. Pelaksanaan Sosialisasi19 

Pihak pengadilan sudah mendukung penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang di luar gedung pengadilan agama. Antara lain yaitu, sosialisasi 

penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan agama 

telah diadakan. Selain itu Pelaksanaan sosialisasi menjadi sarana dalam 

mengedukasi masyarakat, khusus pada daerah tertinggal dan terpencil untuk 

mendapatkan akses pelayanan hukum yang setara dalam penyelesaian perkara 

perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan dan sebagai upaya dalam 

melindungi masyarakat tertinggal dan terpencil dari bahaya praktek pungli, maka 

sosialisasi diperlukan, diantaranya pada pelaksanaan mediasi melalui sidang di 

luar gedung pengadilan. Sosialisasi dianggap aspek yang dibutuhkan oleh  

                                                           
17Kartini, Guru, Wawancara, Gowa, 19 Maret 2023.  

18Musafirah,  Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, 

Wawancara, Gowa, 20 Oktober 2022. 

19Musafirah,  Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, 

Wawancara, Gowa, 20 Oktober 2022. 



98  

 
 

masyarakat yang butuh akan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan. Aspek  

tersebut dapat dikategorikan dalam tataran maslahat hajiyat. 

c. Terjaganya Profesionalisme 

Terjaganya profesionalisme penegak hukum di pengadilan agama 

Sungguminasa tidak ada yang mempengaruhi bagaimana mekanismenya sesuai 

tata aturannya, sesuai hukum acara, hanya saja yang membedakan sidang 

dilaksanakan di luar gedung pengadilan.20 

Meskipun pada Kaitannya dengan pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan dipastikan tetap sesuai syariat, salah seorang hakim pengadilan agama 

menyampaikan bahwa hakim di samping menjaga etikanya, menjaga aturannya yg 

paling penting kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukum syariah 

terutama hakim telah membekali diri dengan pengetahuan hukum syariat.21 

Realitas tersebut dianggap sejalan dengan maslahat primer atau daruriyyat. 

Karena profesionalisme penegak hukum di pengadilan agama Sungguminasa dan 

penjaminan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dipastikan tetap sesuai 

syariat dengan pembekalan etika dan pengetahuan hukum syariat merealisasikan 

pemeliharaan agama, karena telah diusahakan sejalan dengan syariat. Selain itu 

terealisasinya pemeliharaan jiwa, dengan menjunjung tinggi profesionalisme 

melalui pembekalan diri dengan etika dan hukum syariat, maka hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai upaya menjaga psikis dari hal-hal yang dapat merusak 

mental.  Selain itu, pemeliharaan akal dapat diwujudkan dengan menjunjung 

tinggi profesionalisme melalui pembekalan diri dengan etika dan hukum syariat. 

Karena dengan hal-hal tersebut dapat menghindarkan akal dari pengaruh-

                                                           
20Musafirah,  Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, 

Wawancara, Gowa, 20 Oktober 2022. 

21M. Thayyib,  Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, Wawancara, Gowa, 19 

Oktober 2022. 
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pengaruh negatif yang mendorong pelakunya untuk berbuat semena-mena dan 

berujung pada praktek kecurangan yang menghalalkan segala cara demi 

kepentingan atau ambisi pribadi. Juga pemeliharaan harta dapat terealisasi dengan 

menjunjung tinggi profesionalisme melalui pembekalan diri dengan etika dan 

hukum syariat. Karena hal-hal tersebut dapat menghindarkan dari praktek sogok-

menyogok, curang, pungli, dan lain sebagainya. Sehingga dengan tidak 

mengambil harta orang lain secara haram atau dengan cara yang tidak benar, hal 

tersebut dianggap sejalan dengan pemeliharaan harta yang merupakan bagian dari 

maslahat primer atau daruriyyat. 

Pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan oleh pengadilan agama 

Sungguminasa masih dianggap belum menunjukkan sepenuhnya realisasi atau 

perwujudan efektivitas hukum, karena didapati atau ditemukan sebagian  indikator 

efektivitas hukum tidak berjalan dengan baik. Diantaranya penegak hukum dan 

sarana atau fasilitas.  Pada faktor penegak hukum adalah ditemukan adanya 

penyelesaian kasus perceraian yang tidak dimediasi. Adapun pada faktor sarana 

atau fasilitas  adalah komunikasi dari wilayah yang akan ditempati untuk sidang 

keliling tidak maksimal. 

D. Solusi Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian Terhadap Dinamika Angka Perceraian 

Di Pengadilan Agama Sungguminasa Perspektif Maslahat. 

Pengadilan agama tidak pernah mendukung atau mendorong adanya 

peningkatan kasus perceraian malah pengadilan agama dalam setiap persidangan 

khusus perceraian mulai sidang pertama sampai menjelang putus masih ada 

penasehatannya. Jadi tidak benar kalau mendukung atau mendorong peningkatan 

kasus perceraian.22 Realitasnya menunjukkan adanya indikator bahwa hal tersebut 

                                                           
22Musafirah,  Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib, 

Wawancara, Gowa, 20 Oktober 2022. 



100  

 
 

tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Diantaranya peneliti menemukan 

penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan tanpa 

pelaksanaan tahap mediasi. Padahal dengan keberadaan sebab-sebab perceraian 

tersebut, maka berangkat dari realitas tersebut, dibutuhkan penyelesaian perkara 

perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai prosedur dan dilandasi 

oleh tahap mediasi yang dimaksimalkan. Hal tersebut sejalan dengan Maslahat,  

maslahat Ḍarūriyyāt/primer ada 5, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, 

harta, dan akal.  Yaitu pemeliharaan agama karena telah berusaha menjaga tali 

pernikahan/hubungan rumah tangga, pemeliharaan jiwa dalam rangka 

menghindari dendam yang berujung pada peluang membahayakan salah satu 

pihak, tergugat dan penggugat, pemeliharaan keturunan karena telah menjaga 

anak dari perkara kehancuran rumah tangga yang berujung pada kenakalan anak 

karena broken home. Kemudian pemeliharaan akal karena melalui sidang di luar 

gedung pengadilan agama dapat meluruskan pemahaman pada tahap mediasi. 

Pemeliharaan harta, penggugat dan tergugat pemahamannya dapat diluruskan 

melalui mediasi, sehingga tidak sampai berbuat konyol dengan persoalan yang 

sepele, bercerai, dan harta dipertentangkan sampai menjadi harta sengketa. Maka  

pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar gedung 

pengadilan agama tanpa pelaksanaan tahap mediasi dianggap menyalahi  aspek 

maslahat, khususnya sebagian unsur pada maslahat  Ḍarūriyyāt.  Mediasi 

merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan 

melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para 

pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat 

penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang 

sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). 
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Mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam 

pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan 

keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna 

mewujudkan kesepakatan damai mereka.23 

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral juga tidak memiliki kewenangan mengintervensi dalam pengambilan 

keputusan, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa mencapai 

penyelesaian. 24 

Sejauh ini mediasi dianggap sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa 

yang efektif, cepat dengan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih luas bagi para 

pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa 

keadilan. Prosesnya dilakukan dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak yang tengah bersengketa dengan bantuan mediator.25  

Mediasi sangat berperan penting khususnya dalam penyelesaian kasus perceraian 

keluarga dalam upaya menekan tingkat perceraian, sebab mediasi menjadi salah satu dari 

banyaknya upaya penemuan jalan keluar bagi permasalahan pasangan suami istri yang 

sedang menemui konflik dalam rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk 

menyatukan kembali kerukunan rumah tangga.26 

                                                           
23J. Folberg dan A.Taylor, Mediation: Comprehensif  Guide to Resolving Conflict Without 

Litigation (Cambridge: University Press, 1984), h. 7; dikutip dalam Syahrizal Abbas, Mediasi 

dalam Hukum Syari’ah Hukum Adat dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 

h. 4. 
24Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  258.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             
25Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  258.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             
26Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  
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Sebab dalam hal perselisihan rumah tangga, mediasi merupakan salah satu 

instrumen efektif penyelesaian konflik yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan: 

konflik dapat diselesaikan dengan win-win solution (sama-sama menang) dan 

memungkinkan terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, waktu yang 

digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan 

antara dua orang yang bersengketa. Pada proses mediasi, diharapkan bukan hanya ada 

pihak yang menang atau kalah, namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara 

pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat yang dirasa dapat memenuhi keinginan 

para pihak tersebut (win-win solution).27 

Dalam perkara perceraian khususnya, Proses mediasi merupakan syarat dalam 

rangkaian persidangan. Sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan pasangan suami istri 

yang hendak melakukan pembatalan nikah melalui jalan perceraian.28 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para 

pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan 

saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum 

mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para 

pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan 

akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini 

menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka 

belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.29 

                                                                                                                                                               
(Agustus 2016),  h.  259.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             
27Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di 

Kabupaten Siak,”  Jurnal Ilmu Hukum:Fakultas Hukum Universitas Riau,  vol.  3  no.  1  (2012),  h.  

213. https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1031  (23 Maret 2023).             
28Anugrah Reskiani, dkk., “KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG 

KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL),”  Jurnal Diskursus Islam,  vol.  4  no.  2  

(Agustus 2016),  h.  259.  https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7371  (23 Maret 2023).             
29A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), h. 43. 
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Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 hingga 

PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

Mediasi di Pengadilan Agama tersebut berimplikasi terhadap susunan proses beracara di 

pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, di mana 

penambahan ini terletak setelah pembukaan sidang pertama. Perubahan ini berlaku untuk 

semua kewenangan yang dimiliki pengadilan agama tidak terkecuali perkara perceraian.30  

Kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi pada hari sidang 

pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan kewajiban para pihak yang berperkara 

agar lebih dahulu menempuh mediasi ini tercermin sejak PERMA RI nomor 2 tahun 

2003, PERMA RI nomor 1 tahun 2008, hingga PERMA RI nomor 1 tahun 2016.31 

Penanganan perkara di pengadilan, seorang hakim berupaya memediasikan para 

pihak untuk mencari kemungkinan adanya perdamaian antara keduanya. Namun, untuk 

memediasikan permasalahan keluarga dibutuhkan seorang mediator yang dipercaya 

masyarakat memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perkara. Sebab kendala terbesar dari 

implementasi mediasi di lapangan adalah terkait dengan aspek emosional para pihak. 

Dengan kata lain, kesuksesan mediasi bergantung terhadap kemampuan mediator 

menghadapi pihak yang berperkara.32  

Upaya mediasi di pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam pasal 39 

Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 56 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang 

terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 115, 131, 143, dan 

144 KHI. Serta pasal 32 PP no. 9 tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal 

                                                           
30A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 170. 
31A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 170-171. 
32James Chansen ,dkk., Divorce and Family Mediation (United State of America: An 

Aspen Publication, 1985), h. 81. 
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ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka 

diputuskan.33 

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara 

damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara 

di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan  masalahnya dengan cara 

damai, mempercepat proses  penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan 

cara mediasi kepentingan dan keiginan para pihak dapat terkompromikan dengan 

kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua  belah pihak. Dan pada 

dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan, termasuk 

juga yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dari keluarga kedua belah pihak.34  

Dalam upaya memediasi kedua belah pihak yang berperkara, peran mediator 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator adalah hakim atau pihak lain 

yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam 

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan sengketa tanpa menggunakan 

cara memutus atau memaksakan penyelesaian (pasal 1 ayat (2) PERMA no. 1 tahun 

2016).35 

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mengingat mediator 

sangat menentukan efektifitas proses penyelesian sengketa, ia harus secara layak  

emenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar 

mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa 

berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain 

                                                           
33A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 170. 
34A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 171-172. 
35A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 175. 
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pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara 

substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih 

penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.36 

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu dari dalam pengadilan selain 

hakim mediator yang dapat jadi mediator dalam pasal 1 ayat (13) PERMA no. 1 tahun 

2016, yaitu: panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon 

hakim, dan pegawai lainnya. Sementara mediator dari luar pengadilan adalah mediator 

bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan.37   

   Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan dan kedudukan 

mediasi sangat urgen dalam penyelesaian perkara perceraian, di antaranya pada 

sidang di luar gedung pengadilan. Selain mediasi, sebelumnya diperlukan 

sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi menjadi sarana dalam mengedukasi 

masyarakat, khusus pada daerah tertinggal dan terpencil untuk mendapatkan akses 

pelayanan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan, maka sosialisasi diperlukan, diantaranya pada pelaksanaan 

mediasi melalui sidang di luar gedung pengadilan. Sosialisasi dianggap aspek 

yang dibutuhkan oleh  masyarakat yang butuh akan pelayanan sidang di luar 

gedung pengadilan. Aspek  tersebut dapat dikategorikan dalam tataran maslahat 

hajiyat. Maka solusi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian terhadap dinamika angka perceraian di 

pengadilan agama Sungguminasa perspektif Maslahat, yaitu melalui sosialisasi  

dan mediasi.  

                                                           
36Abdul Halim Talli, “MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008” Jurnal Al-

Qadāu, vol.  2  no.  1  (Juni 2015),  h.  78-79. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-

qadau/article/view/2635  (23 Maret 2023).             
37A. Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi 

Konflik Keluarga, h. 175. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah menjelaskan secara rinci pembahasan Efektivitas Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif  Maslahat 

(Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa), ada tiga kesimpulan 

yang ditarik, sesuai dengan sub masalah dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa tidak 

sepenuhnya sejalan dengan maslahat primer, dengan adanya kasus yang 

tidak berhasil diproses melalui mediasi. 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara 

perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan 

Agama Sungguminasa, yaitu faktor yang menghambat penyelesaian 

perkara perceraian melalui sidang di luar gedung pengadilan oleh 

Pengadilan Agama Sungguminasa adalah komunikasi dari wilayah yang 

akan ditempati untuk sidang keliling tidak maksimal. Hal tersebut 

dianggap tidak sejalan dengan maslahat sekunder. Selain itu dengan 

adanya kasus yang tidak berhasil diproses melalui mediasi. Hal tersebut 

dianggap tidak sejalan dengan maslahat primer. Adapun faktor-faktor 

pendukung, yaitu adanya sosialisasi, aspek  tersebut dapat dikategorikan 

dalam tataran maslahat hajiyat. Selain itu adanya dukungan oleh kantor 

urusan agama pada masing-masing daerah.  
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Realitas tersebut sejalan dengan maslahat hajiyat atau sekunder. Juga 

tetap terjaganya profesionalisme penegak hukum di pengadilan agama 

Sungguminasa. Realitas tersebut dianggap sejalan dengan maslahat 

primer atau daruriyyat. Pada pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan oleh pengadilan agama Sungguminasa masih dianggap 

belum menunjukkan sepenuhnya realisasi atau perwujudan efektivitas 

hukum, karena didapati atau ditemukan sebagian  indikator efektivitas 

hukum tidak berjalan dengan baik. Diantaranya penegak hukum dan 

sarana atau fasilitas.  Pada faktor penegak hukum adalah ditemukan 

adanya penyelesaian kasus perceraian yang tidak dimediasi. Adapun 

pada faktor sarana atau fasilitas  adalah komunikasi dari wilayah yang 

akan ditempati untuk sidang keliling tidak maksimal. 

3. Solusi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian terhadap dinamika angka perceraian di 

Pengadilan Agama Sungguminasa perspektif Maslahat, yaitu 

dibutuhkan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang di luar 

gedung pengadilan sesuai prosedur dan dilandasi oleh tahap mediasi 

yang dimaksimalkan. Hal tersebut sejalan dengan maslahat,  maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer ada 5, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, 

harta, dan akal.  Selain mediasi, sebelumnya diperlukan sosialisasi. 

Maka solusi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian terhadap dinamika angka perceraian di 

pengadilan agama Sungguminasa perspektif Maslahat, yaitu melalui 

sosialisasi  dan mediasi. 
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B. Implikasi Penelitian   

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, serta kesimpulan di atas maka 

dapat dirumuskan implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Implikasi Penelitian 

a. Implikasi Teoretis 

Penelitian ini menjadi salah satu rujukan penting bagi Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1b, Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kementerian Agama 

kab. Gowa, dan pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara khusus.  

Serta publik secara umum dalam efektivitas sidang di luar gedung pengadilan 

dalam penyelesaian perkara perceraian dalam sorotan Maslahat. 

b. Implikasi Praktis 

Hasil temuan data, penelitian ini mendesak kepada pihak terkait, Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas 1b untuk mensosialiasikan dan mengedukasi masyarakat 

Sinjai terkait efektivitas sidang di luar gedung pengadilan dalam penyelesaian perkara 

perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif secara merata, khususnya 

masyarakat terpencil dan tertinggal di Kabupaten Gowa. Mendesak Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1b  untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan mediasi pada 

sidang di luar gedung pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian. Melihat urgensi 

sosialiasi dan mediasi dalam efektivitas sidang di luar gedung pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian sebagai upaya dalam menekan angka perceraian di 

kabupaten Gowa, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal. 

Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini hanya 

terbatas pada Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian Perspektif  Maslahat. Maka direkomendasikan pada penelitian 

berikutnya agar mengkaji pembahasan Efektivitas Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara selain  perceraian. 
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 C. Surat Keterangan Wawancara 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Lain-lain 
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