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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض  

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

لَ  هَـوْ    : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  ْى  ـَ
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وْ   ـَ
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلَ  

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta >’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ الَ   ُ رَوْضَـة  : raud}ah al-at}fa>l 

الَـْفـاَضِــلَة  ُ الَـْمَـدِيـْنـَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

ى | ... َ  ا ... َ   

d}ammah dan wau 

 

ــو  ـُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya >’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

ــــى  ـِ
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Contoh: 

 <rabbana : ربَـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

 al-h}aqq : الَــْحَـق  

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  alif)  ال

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلــْزلَــَة

ةالَــْفَـلْسَـفَ   : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
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hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

مُـرُوْنَ تـأَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِ  دِيـنُْ   di>nulla>h   ِللِ ب  billa>h   

Adapun ta >’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِ  رَحـــْمَةِ  فِْ  مْ ـهُ      hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Anugrah Reskiani 

NIM  : 80100216056 

Konsentrasi : Hukum Islam 

Judul  : Kompetensi Mediator Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama  

  Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi mediator pada 

pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Pengadilan agama Makassar, serta syarat-

syarat mediator dan faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi 

di Pengadilan Agama Makassar. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), lokasi 

penelitiannya di Pengadilan Agama Makassar dengan menggunakan pendekatan 

yuridis-empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari mediator dan hakim di Pengadilan Agama Makassar dan data sekunder 

berupa data-data sebagai pendukung dalam penelitian. Metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik 

pengolahan dan analisa data dilakukan dengan tahapan; reduksi data, display data, 

verifikasi data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasar pada analisa Kompetensi Mediator Pada Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa, belum ada ukuran paten yang 

menjadi standarisasi kompetensi mediator selain sertifikasi setelah mengikuti 

pelatihan sertifikasi mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun 

pelatihan sertifikasi mediator yang diikuti oleh mediator Pengadilan Agama Makssar 

masih belum ada standar kurikulum yang paten. Dan para mediator keseluruhannya 

adalah hakim dengan latarbelakang keilmuan hukum. Sedang idealnya yang dalam 

proses mediasi dibutuhkan seorang mediator profesional dengan latar belakang 

keilmuan yang linear dengan akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan 

para pihak. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: Mahkamah Agung, selaku lembaga 

kehakiman tertinggi di Indonesia sesuaia amanat Undang-undang 1945, berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari pelaksanaan mediasi yang mengacu pada PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya pada perkara 

perceraian di Pengadilan Agama yang belum maksimal. Sekiranya penentuan mediator 

dan penempatan penempatan pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan QS al-Nisa>’/4: 

35. Sehingga tujuan dari mediasi ini, untuk merukunkan dan mengatasi persoalan 

rumah tangga dapat tercapai. Kiranya perlu disegerakan merekrut mediator non hakim 

dengan latar belakang kelimuan yang dibutuhkan. Hal ini juga bertujuan agar dapat 

mengurangi beban hakim dan meminimalisir penumpukan perkara. 
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ABSTRACT 

Name   : Anugrah Reskiani 

Student Reg. No. : 80100216056 

Dissertation Title : The Mediators’ Competence on Divorce Cases in the 

Religious Court of Makassar 

===================================================== ==== 

This research investigates the mediators’ competence in conducting 

mediations of divorce cases in the Religious Court of Makassar. It also examines the 

requirements of becoming a mediator as well as identifies the supporting and inhibiting 

factors of the mediation processes in the religious court. 

In investigating the issue, this research uses field research design with the 

empirical juridical approach. The research data are obtained from the mediators and 

judges of the Religious Court of Makassar as the primary sources as well as from other 

relevant documents as the secondary sources. It collects the research data through 

observations, interviews, documentation and reference search, and then analyse them 

through data reduction, data display, data verification and conclusion stages.    

The research findings suggest that there has not been a standardised 

competency parameter to measure mediators’ competence aside from the mediator 

certification. Mediators obtain certifications after participating in certification 

workshops conducted by the Supreme Court. The Religious Court of Makassar also 

conducts certification workshops but the standards are still vague. Besides, the finding 

also discovers that all mediators in the Religious Court of Makassar are judges with a 

law degree. This fact contradicts with the ideal qualification of mediators who are 

supposed to have linear professional background in mediation. This situation has 

started a feud among many parties. 

This research concludes that the Supreme Court has not played their role to 

their best capacities according to Indonesia’s Basic Constitution 1945, PERMA No. 1 

2016 on Mediation Procedures in Courts specifically on divorce cases in Religious 

Courts. This research believes that mediator placement should refer to the Quran Surah 

al-Nisa’(4): 35. To achieve a more successful mediation between divorcees, the 

Religious Court of Makassar needs to recruit professional mediators who have 

capacities and educational background that live up to their responsibilities and are 

capable of assisting judges to solve more cases.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

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. 

Adat ketimuran yang masih mengakar di Indonesia menjadikan mediasi 

berpeluang sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Masyarakat lebih 

mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan 

dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. 

Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar bila 

menang, namun hubungan menjadi rusak. Menyelamatkan muka (face saving) atau 

nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses 

penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur.1 

                                                           

1Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4. 
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Dalam perkara perdata, upaya perdamaian merupakan tahapan pertama dan 

paling utama, sebagaimana dalam amanat hukum acara perdata yang termuat pada 

pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg: 

(1) Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan 
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. 

(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 
bersidang diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah 
dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan 
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. 

(3) Keputusan yang demikian tidak diizinkan dibanding. 
(4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu 

dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk 
itu (Pasal 131 HIR).2 

Dalam ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg mewajibkan untuk 

melaksanakan mediasi, dan akta mediasi berkekuatan hukum tetap sebagaibaimana 

putusan pengadilan. Hasil kesepakatan yang tercantum dalam akta mediasi tidak 

dapat dibatalkan atau digugat dengan upaya hukum lain.  

Pada dasarnya, ruh mediasi adalah nonlitigasi, yakni penyelesaian perkara di 

luar pengadilan, yang kerap kita kenal sebagai upaya atur damai. Namun terkhusus 

pada mediasi dalam perkara perdata yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan 

mediasi sebagai salah satu syarat dalam perkara perdata. Peraturan tersebut 

menjadikan mediasi pada perkara perdata sebagai mediasi litigasi.  

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Perma tersebut bahwa 

setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pasal 17 ayat (1) dalam Perma ini juga 

mengatur bahwa pada hari siding yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, 

hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hal 

                                                           
2Republik Indonesia, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, bab ix, pasal 130. 
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tersebut sejalan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada pasal 130 HIR 

dan/atau pasal 154 RBg. 

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. 

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).3 

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. 

Sebagaimana amanat dalam pasal 17 ayat  (1) Peraturan Mahkamah Agung  

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan  dan 

dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk 

menempuh mediasi. 

                                                           

3Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau 2, no. 2 (Februari 2012), h. 213. 
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 Prasyarat tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perkara sebelum proses 

persidangan berlangsung. Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 

2016 pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator.  

Namun dalam proses berjalannya mediasi, ditemui berbagai kendala yang 

cukup serius, seperti singkatnya waktu dalam proses mediasi menjadikan tujuan yang 

ingin dicapai dari sebuah proses mediasi menjadi tidak optimal, serta penumpukan 

kasus yang menunggu giliran mediasi di pengadilan Agama, sehingga waktu untuk 

melakukan mediasi pada setiap kasus relatif singkat. Keterbatasan waktu menjadi 

penyebab mediator melakukan proses mediasi secara cepat, sehingga mediasi tidak 

berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit, 

sedangkan secara teoretis waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan pelatihan 

mediator mencapai 60 menit.4 

Selain itu, keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan 

oleh kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu 

hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering kali 

dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator 

dalam upaya mendamaiakan pihak yang berperkara, seperti: tekat bulat untuk bercerai 

dari suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang 

dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan 

perseteruan pelik dari kedua belah pihak, ditambah lagi faktor-faktor pemicu dari 

keinginan bercerai beragam, sehingga mediator dituntut memiliki wawasan luas agar 

                                                           
4Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, 

Jurisprudentie 5, no.1 (2017): h. 96. 
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dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak. Mediasi tak jarang hanya 

dijadikan sebagai syarat normatif saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak 

berjalan optimal. 

Oleh sebab itu, kompetensi mediator menjadi hal paling urgent dalam 

menunjang keberhasilan  mediasi. Penguasaan aspek-aspek yang menjadi soft skill 

bagi seorang mediator dalam mengarahkan proses jalannya mediasi dan menjadi 

penengah yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan secara psikis maupun 

psikologis para pihak yang hendak didamaiakan.  

Kompetensi yang dimiliki mediator tak dapat diabaikan dalam proses mediasi. 

Proses mediasi selayaknya juga kaya akan aspek-aspek psikologis yang melibatkan 

dimensi-dimensi psikis, baik antara mediator ataupun pihak yang bersengketa. Akan 

tetapi upaya tersebut belum dilaksanakan secara optimal sehingga belum mampu 

menekan angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun di pengadilan 

agama. Sebab hakekatnya mediasi tak hanya menawarkan solusi selain keinginan 

perceraian segera diputus oleh pengadilan, namun juga untuk menyelesaikan 

persoalan secara komperhensif termasuk rekonsiliasi antara kedua pihak yang 

sebelumnya berselisih untuk dikembalikan ke keadaan harmonis kembali. 

Merujuk pada uraian-uraian tersebut, maka penelitian ini dirasa perlu untuk 

dikaji lebih dalam mengenai Kompetensi Mediator Pada Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar dengan menggali informasi dari mediator, panitera, 

serta melakukan pengamatan pada proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

dengan menggunakan pendekatan studi analisis dan wacana pengamatan proses 

mediasi, guna memperoleh data yang detail secara utuh. 



6 
 

Menjadi persoalan yang layak dipertimbangkan, bahwa dalam aktivitas 

peradilan terutama perkara perceraian, didominasi dengan putusan konvensional yang 

bercorak menang atau kalah (winning or losing). Jarang dijumpai putusan 

perdamaian, yakni masing-masing pihak merasa sama-sama menang atau dalam kata 

lain mencapai win-win solution. Berdasarkan fakta tersebut, kesungguhan, 

kemampuan dan dedikasi mediator hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan 

sangat mandul. Akibatnya keberadaan pasal 130 HIR, pasal 154 RBG dalam hukum 

acara tidak lebih dari hiasan belaka, atau sebuah rumusan mati.5 

Mediasi diharapkan dapat menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa 

yang efektif, cepat dan biaya yang relatif murah, serta dapat memberikan akses 

seluas-luasnya kepada para pihak yang berperkara untuk menemukan penyelesaian 

yang memuaskan dan dapat memenuhi rasa keadilan masing-masing pihak, yang 

disebut sebagai win-win solution. 

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan 

dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan 

perkara di Pengadilan Agama, serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam 

menyelesaikan sengketa di samping sifatnya sebagai ajudikatif  (pemutus perkara). 

Oleh karena itu, proses mediasi yang difasilitasi dengan mediator hendaknya 

dapat menjadi sebuah solusi nyata dalam mencapai mufakat dan memenuhi rasa 

keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sehingga peran mediator sangatlah besar 

selama proses mediasi berlangsung. Maka tidak berlebihan ketika seorang mediator 

dituntut memiliki kompetensi dan kualified yang mumpuni demi tercapainya tujuan 

                                                           

5M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet XI; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 241. 
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dari sebuah mediasi. Selain itu, mediasi sebagai langkah awal dalam proses 

persidangan kasus perceraian diharapkan dapat mengurangi antrian panjang 

penumpukan perkara di Pengaddilan Agama Makassar.  

Sebab penumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar juga 

sangat erat pengaruhnya terhadap keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator, 

dengan jumlah rata-rata perkara yang dapat diselesaikan oleh majelis hakim berkisar 

20-30 perkara perharinya. Jumlah tersebut berbanding lurus dengan jumlah perkara 

yang masuk tiap bulannya yang mencapai 100-150 perkara, dengan keadaan itu, sulit 

bagi mediator hakim untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.6 

Belum lagi alasan-alasan perceraian yang beragam, membutukan tenaga 

mediator yang memiliki skill yang selaras dengan persoalan yang menjadi pemicu 

perselisihan suami istri yang berujung pada upaya perceraian. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah kompetensi mediator dalam menangani proses 

mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar dengan merujuk pada 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kasus 

perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, baik itu cerai gugat maupun cerai 

talak, yang diterima di Pengadilan Agama Makassar dalam kurun waktu 4 tahun yaitu 

2015 hingga 2018. 

 

 

 

                                                           
6Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, h. 96.  
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2. Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Kompetensi Mediator dalam 

pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Makassar. 

 

- Kompetensi mediator dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. 

 

2 Syarat-syarat mediator dalam 

proses mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar.  

 

- Sayarat-syarat mediator dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 dan Tentang 

Prosedur Pelaksanaan Mediasi di 

Pengadilan dan al-Quran. 

3 Faktor pendukung dan 

penghambat keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama 

Makassar 

- Faktor Pendukung Keberhasilan 

Mediasi 

- Faktor Pengahambat Keberhasilan 

Mediasi 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka pokok masalah dalam penelitian 

tesis ini adalah bagaimana kompetensi mediator pada kasus perceraian di pengadilan 

agama makassar? Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dirumuskan sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana syarat-syarat dan kompetensi mediator dalam mediasi kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Makassar? 
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2. Bagaimana kompetensi mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi di 

pengadilan Agama Makassar? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediator dalam proses 

mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka 

Berkenaan dengan pembahasan Kompetensi Mediator Pada Kasus Perceraian 

di Pengadilan Agama Makassar, terdapat beberapa hasil penelitian-penelitian 

terdahulu serta beberapa buku yang telah diterbitkan dan relevan dengan pembahasan 

dalam tesis ini, di antaranya: 

1. Takdir Rahmadi, dalam bukunya Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui 

Pendekatan Mufakat7 yang membahas lebih jauh mengenai teknik-teknik 

penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, yang merupakan salah satu bentuk dari 

alternatif sengketa berdasarkan pendekatan mufakat (consensual approaches) para 

pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang 

disebut sebagai mediator. Terutama di dalamnya membahas seputar keterampilan 

yang hendaknya dimiliki seorang mediator, yakni mediator harus memiliki 

keterampilan berunding atau bernegosiasi. Karena pada dasarnya mediasi adalah 

perundingan, sehingga mediator yang baik dapat mengatur lalu lintas pembicaraan, 

sehingga perundingan akan bertumpu pada kepentingan  (interest based negotiation) 

dan dapat memenuhi kepentingan para pihak. Buku ini tidak secara spesifik 

membahas tentang kompetensi mediator beserta skill yang seharusnya dimiliki 

                                                           
7Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat  (Jakarta: 

Karisma Putra Utama Offset, 2010) 
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seorang mediator hakim yang menjadi standar secara umum untuk menilai 

kompetensi seorang mediator. Kompetensi dan skill mediator yang dibahas secara 

umum, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih banyak berfokus pada kompetensi 

mediator dalam mediasi kasus perceraian. 

2. Syahrizal Abbas dalam bukunya Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, 

Hukum Adat Dan Hukum Nasional8 membahas seputar peran yang ditampilkan 

mediator sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah proses mediasi. Mediator 

hendaknya berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, 

mendesain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga 

keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. 

Buku ini juga mengulas seputar tipologi mediator, mediator dalam memimpin 

jalannya mediasi cenderung memperlihatkan sejumlah sikap yang kemudian 

mencerminkan tipe-tipe mediator. Tipe tersebut dapat dianalisis dari dua sisi, yakni 

yang pertama, mediator melakukan tindakan yang semata-mata ingin membantu dan 

mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan yang ke-dua tindakan mediator 

dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat emuaskan para pihak yang 

bersengketa. Sikap yang kerap diperlihatkan mediator selama berjalannya proses 

mediasi, sehingga dalam buku ini menjelaskan beberapa tipologi mediator di 

antaranya; mediator otoritatif, mediator social network dan mediator independen. 

Akan tetapi dalam buku ini tidak membahas seputar sinkronisasi skill atau bidang 

keilmuan mediator dengan permasalahan yang menjadi dasar keinginan bercerai para 

pihak, sehingga dalam penelitian mendatang akan lebih banyak melihat bagaimana 

                                                           
8Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional,  (Jakarta: Kencana, 2009) 
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kaitan bisadng keilmuan dan skill mediator dalam menangani pertikaian pihak yang 

hendak dimediasi. 

3. Nurnanisngsih Amriani dalam bukunya Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdata di Pengadilan9 memberikan gambaran tentag alternatif penyelesaian 

berbagai sengketa dengan meletakkan penekanan utama pada mediasi, dan membahas 

mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan perundang-undangan, serta analisis 

Perma No. 1 Tahun 2008. Dalam buku tersebut hanya membahas mediasi secara 

umum dan gambaran umum pelaksanaan mediasi. Sedangkan dalam penelitian ini 

akan lebih banyak membahas seputar mediator sebagai penengah atau pemandu 

jalanannya proses mediasi, beserta syarat-syarat mediator yang terlah diperbaharui 

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

4. Rachmadi Usman dalam bukunya Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan 

Praktik10 yang membahas dan menguraikan prosedur mediasi di pengadilan 

sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Buku ini lebih jauh 

membahas konsepsi dan rasionalitas penormaan dalm pengaturan mediasi di 

pengadilan, sebagaimana yang termaktub dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan 

perma No. 2 Tahun 2003. Buku ini juga membahas bagaimana tahap-tahap mediasi 

mulai dari pra-mediasi di pengadilan terkait dengan kewajiban hakim memerintahkan 

menempuh mediasi di pengadilan dan penunjukan dan/atau pemilihan mediator.11 

Selain itu di dalamnya juga membahas tentang perpecahan, beberapa faktor yang 

                                                           
9Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,  

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) 

10Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012) 

 11Nur Taufik Sanusi, Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur’an dalam Mengelola Konflik 

Menjadi Harmoni (Depok: Elsas, 2010) 
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memicu perpecahan dalam rumah tangga, serta alternatif yang dapat ditempuh untuk 

memecahkan perselisihan berdasarkan faktor penyebabnya. Buku ini juga mengulas 

berbagai aturan seputar mendamaikan pihak yang berkonflik dengan dengan 

pendekatan al-Quran sebagai sebuah rujukan utama bagi kaum muslim. Peraturan 

tentang mediasi telah banyak mengalami perubahan, sebagaimana perubahan atas 

peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang membatalkan PERMA 

sebelumnya yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

5. Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe’i dalam bukunya Sosiosophologi Sosiologi 

Islam Berbasis Hikmah membahas seputar permasalahan dan konflik sosial dimana 

kecenderungan manusia adalah sangat besar untuk konflik. Dalam buku ini juga 

mengulas pespektif al-Qur’an dan naluri manusia dalam hal konflik, dan juga 

mengkomparasikan dengan pendapat para pakar ilmu sosiologi dan ilmuan barat yang 

membahas tentang konflik sosiologi. Buku ini khusus membahas seputar konflik dan 

kondisi sosiologis masyarakat, yang menjadi pembeda dalam penelitian selanjutnya 

adalah menjadikan teori konflik dalam buku ini sebagai bahan untuk membedah 

konflik sosiologis yang terjadi di antara para pihak yang berperkara di Pengadilan 

Agama Makassar. 

6. Muhammad Ilham dalam Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1 2017, dengan 

judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar” yang 

banyak membahas seputar mediasi serta mengkaji sejauh mana efektivitas mediasi 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Makassar. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa kegagalan mediasi jika dilihat 

dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari waktu yang dimiliki oleh mediator, 

lemah keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara 
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dan mediator yang bersertifikat masih sedikit.12 Penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Ilham hanya berfokus pada efektifitas mediasi sebagai salah satu upaya 

penyelesaian konflik dalam pernikahan, yang berujung pada efektifitas mediasi dalam 

menekan angka perceraian. Sedangkan dalam penelitian selanjutnya akan lebih 

banyak membahas seputar kompetensi mediator yang andil banyak terhadap 

keberhasilan serta hasil akhir dari sebua proses mediasi. 

7. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni, menurut ketentuan imperatif, 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, 

baik itu atas kehendak salah satu dari kedua belah pihak, seharusnya tidak perlu 

campur tangan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Namun untuk 

menghindari kesewenang-wenangan terutama yang datang dari pihak suami (sebab 

pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) serta untuk 

kepastian hukum, maka perceraian harus melalui campur tangan lembaga peradilan, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati dalam 

bukunya Hukum Perkawinan Indonesia.13 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengetahui beberapa hal 

berikut: 

                                                           
12Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, 

Jurisprudentie 5, no.1 (2017). 

13Wahyu Ernaningsing dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia (Palembang: PT 

Rambang Palembang, 2006), h. 110-111. 
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a. Mendeskripsikan kompetensi mediator dalam proses mediasi pada kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Makassar. 

b. Mengetahui sejauh mana kompetensi dan syarat-syarat mediator dalam 

menunjang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar. 

c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediator dalam 

proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 

maupun praktis, adapun kegunaan yang diharapkan di antaranya: 

a. Diketahuinya kompetensi dan syarat-syarat mediator dengan keberhasilan 

mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar, dapat dijadikan 

sebagai pedoman maupun bahan rujukan bagi hakim/mediator dalam 

penyelesaian perkara perceraian. 

b. Diketahuinya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediator 

dalam proses mediasi pada perkara perceraian, dapat dijadikan sebagai rujukan 

bagi para hakim dalam mengupayakan keberhasilan mediasi dan mampun 

menekan tingkat perceraian. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam 

mempertimbangkan pentingnya kompetensi mediator dalam keberhasilan proses 

mediasi pada kasus perceraian.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Mediasi 

Mediasi berasal dari bahasa latin yakni mediare yang berarti berada di tengah. 

Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator, 

dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para 

pihak. Makna “berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral 

serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Artinya, ia harus mampu 

menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, seingga 

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.1 

Dalam literatur lain, juga ditemukan kata mediasi yang berasal dari kosakata 

bahasa Inggris “mediation” yang diindonesiakan.  Kepustakaan sendiri, ditemukan 

banyak defenisi tentang mediasi, di antaranya ialah; mediasi adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih, melalui perundingan atau cara 

mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. 

Jadi, pihak netral tersebut adalah mediator, yang bertugas memberikan bantuan 

prosedural dan substansial.2 

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengartikan mediasi merupakan cara 

penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses 

yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan 

serta berkeadilan.3 

                                                           

1Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1-2. 

2Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h. 12-13. 

3Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 1. 
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Berikut beberapa pemaknaan istilah mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. 

Yakni: 

Merujuk pada Collins English Dictionari and Thesaurus disebutkan bahwa 

mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna 

menghasilkan kesepakatan (agreement).4 

Sedangkan dalam Kamus Hukum, kata mediasi berarti proses penyelesaian 

sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan 

solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikut sertaan pihak 

ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.5 Pengertian mediasi dalam 

Kamus Hukum tersebut memuat tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan 

proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antar dua belah pihak. 

Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal 

dari luar. Ketiga, pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian tersebut hanya bertindak 

sebagai penasihat, tidak memiliki kewenangan dalam menentukan ataupun 

mengambil keputusan. 

Adapun penjelasan mediasi dari sisi etimologi lebih menekankan pada 

keberadaan pihak ketiga sebagai jembatan bagi para pihak yang bersengketa dalam 

menyelesaikan perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi. Penegasan ini sangat 

penting guna membedakan mediasi dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa lainnya seperti, negosiasi, arbitrase, adjudikasi dan lain sebagainya.  

Adapun pengertian mediasi yang banyak diungkap para ahli resolusi konflik 

yang juga sangat beragam, di antaranya: 

                                                           

4Lorna Gilmour, Panny Hand, dan Cormac McKeown  eds. Collins English Dictionary and 

Thesaurus, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510. 

5M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, h. 426. 
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Laurence Bolle mengungkapkan: 

Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a 
mediator; the mediator attempt to improove the process of decision making and 
to assist the parties the reach an outcome to which of the can assent.6 

J. Folberg dan A Taylor memberikan pemaknaan untuk mediasi dengan: 

... The process by which the patticipants, together with the assistence of a 
neutral persons, sistematically isolate dispute in order to develop options, 
consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate 
their needs.7  

Cristopher More, Kimberlee Kovach, dan Jacqueline M. Nolan-Harley 

merumuskan mediasi secara serempak sebagai “Mediation is the intervention into a 

dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and natural third party who has 

no a authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily 

reaching their own mutually acceptable settlement of issue in dispute”8  

Pihak ketiga yang dapat diterima (acceptability) dalam hal ini diartikan bahwa 

para pihak yang terlibat sengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat di dalam 

sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Namun 

akseptabilitas ini tidak selalu berarti bahwa para pihak berkehendak untuk melakukan 

atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga. 

Istilah mediasi pernah cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan 

praktisi. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna pemaknaan mediasi 

dalam berbagai literatur ilmiah, baik melalui riset maupun melalui studi akademik. 

Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian 

                                                           
6Laurence Bolle, Mediation: Principle, Process, and Practice (New York: Bloomsbury 

Professional, 2001), h. 1. 

7J. Folberg dan A. Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without 

Litigation (Cambridge: Cambridge Univercity Press, 1984), h. 7. 

8Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 

(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h. 60. 
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sengketa. Sehingga, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 

berbagai lembaga lainnya cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi sebagai 

suatu alternatif penyelesaian perkara di luar maupun di dalam pengadilan.9 

Pengertian kedua ahli di atas lebih menggambarkan esensi dari kegiatan 

mediasi serta peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan pada mediasi 

adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan 

bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Artinya, wewenang pengambilan keputusan 

sepenuhnya berada ditangan para pihak, namun kehadiran mediator juga sangat 

penting karena dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan 

oleh para pihak menjadi lebih baik. Sehingga menghasilakn outcome yang dapat 

diterima oleh mereka yang bertikai. 

Gerry Goopaster, mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan 

masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan 

pihak yang saling bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 

perjanjian yang memuaskan.10 Gopaster dalam hal ini mencoba mengekplorasi lebih 

jauh makna mediasi, hingga ke penggambaran proses mediasi dan menekankan 

bahwa pihak ketiga juga terlibat dalam dialog dan mencoba mencari kemungkinan 

penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepuasan pada kedua belah pihak. 

Pada saat proses mediasi pada kasus perdata secara umum, memberi beberapa  

pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator, yakni mediator yang dipilih 

                                                           
9Gatot Sumartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2006), h. 119. 

10Gorry Gopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian 

Sengketa Melalui Negosiasi (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201. 
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sendiri oleh Para Pihak atau Mediator Hakim/Pegawai Peradilan yang bersertifikat 

yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

1. Sejarah Mediasi 

Menurut sejarahnya, istilah mediasi atau mediation muncul pertama kali di 

Amerika pada tahun 1970-an. Menurut Robert D. Banjamin selaku Director Of 

Mediation And Conflict Management Sevice In St. Louis, Missouri bahwa mediasi 

baru dikenal pada tahun 1970-an, dan secara formal digunakan dalam proses 

Alternative Dispute Resolution (ADR) di California, dan ia sendiri baru berpraktik 

sebagai mediator pada tahun 1979.11 

ADR Sendiri dikenal sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan 

suka rela dan dianggap sebagai upaya yang potensial untuk menyelesaikan masalah 

dengan lebih baik dan dapat menguntungkan dua belah pihak. Dalam artian tidak ada 

menang dan kalah sebagaimana penyelesaian sengketa yang kerap dilakukan di 

pengadilan. Selain itu, prosedur ADR termasuk metode penyelesaian sengketa yang 

efesien, serta relatif tidak memakan banyak waktu dan biaya. 

Secara teori ADR dapat memberikan prosedur yang lebih murah, cepat serta 

tidak kompleks sebagaimana litigasi formal. Penggunaannya tida hanya ditujukan 

untuk mengurangi hambatan finansial terhadap pengadilann akan tetapi juga 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan faktor budaya, geografis, dan 

psikologi. ADR dalam sistem penyelesaian sengketa juga sudah diramalkan 

sebelumnya sejak 35 tahun lalu, dalam pidato Frank Sender dari Harvard University 

di tahun 1976 untuk memperingati Rocoe Pound yang mengungkapkan ramalan 

                                                           
11Muhammad Saifulla, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia (Semarang: WMC, 

2007), h. 3. 
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bahwa untuk merespon kecenderungan semakin meningkatnya perkara di pengadilan, 

ia bahkan telah mengantisipasi di tahun 2000-an akan tampil lembaga selain lembaga 

pengadilan, yakni “Dispute Resolution Center” yang tampaknya ramalan itu 

mendekati kenyataan.12 

Mediasi menjadi salah satu prosedur penyelesaian perkara dengan model 

ADR ini untuk memberikan akses keadilan seluas-luasnya bagi para pihak yang 

bersengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang cenderung ajudikatif dengan 

keputusan menang atau kalah. 

Di beberapa negara seperti Jepang, bahkan lebih mengutamakan penyelesaian 

sengketa melalui jalur perdamaian, sebab masyarakat Jepang terkenal enggan 

menempuh jalur hukum sebelum mencoba penyelesaian sengketa melalui jalur damai.  

Di Indonesia sendiri, pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional sudah 

dikenal sejak lama, yang dilakukan melalui peradilan adat dan peradilan desa. Pada 

era pemerintahan Hindia Belanda juga sudah dibentuk institusi lain di luar pengadilan 

seperti arbitrase/perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 615-651 

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) Staadblad 1947 Nomor 52 dan 

padal 377 Het Herzine Indonesisch Reglement (HIR) Staadblad 1941 Nomor 44/pasal 

705 Rechtreglement Buitengewasten (RBg) Staadblad 1927 Nomor 227. 

Aktivitas musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemerintah 

setempat sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar 

kedua belah pihak. Perundingan dilakukan guna menemukan solusi yang sama-sama 

bisa diterima oleh masing-masing pihak yang berperkara, sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan atas keuntungan pihak lain. 

Pada umumnya ada empat model mediasi yang dikenal saat ini, di antaranya: 

                                                           
12Nurnaningsih Mariani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, h. 

14. 
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1) Model Penyelesaian  

Mediasi dengan model penyelesaian ini memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Dipimpin oleh mediator yang ahli dalam bidang yang 

didiskusikan/dipersengketakan, akan tetapi tidak memiliki keahlian 

dalam teknik mediasi atau teknik mediation skill.  

b. Yang diutamakan adalah keahlian mediator pada bidang yang 

tengah disengketakan. 

c. Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan. 

d. Penyelesaiannya menjadi lebih cepat 

e. Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil 

kesepakatan tersebut.13 

2) Model fasilitasi 

Mediasi dengan model fasilitasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Lebih mengutamakan teknik mediasi, mediator tanpa harus ahli 

pada bidang yang sedang disengketakan. Contoh untuk 

penyelesaian kasus restruktutisasi utang bukan berarti mediator 

harus paham restrukturisasi itu seperti apa, dan untuk kasus 

konstruksi, mediator tidak harus seorang arsitek. Dalam model 

mediasi ini hanya diperlukan skill teknik mediasi yang dimiliki 

oleh mediator. 

b. Kelebihannya adalah, ketika selesai sengketa, para pihak akan 

merasa puas karena yang diangkat adalah kepentingannya, bukan 

sekedar hal yang dipersengketakan. 

                                                           
13Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, h. 

85. 
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c. Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih 

lama. 

d. Fokusnya pada kepentingan.14 

3) Therapeutic 

Mediasi dengan model therapeutic ini memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-

benar menjadi baik/tetap berhubungan baik. 

b. Biasanya digunakan dalam family dispute (kasus keluarga). 

4) Evaluative 

Mediasi dengan model evaluative ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Court Annexed lebih berfokus ke evaluative model. 

b. Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan 

semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka 

siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. 

c. Lebih berfokus pada hak dan kewajiban. 

d. Mediator biasanya ahli dalam bidangnya, atau ahli dalam bidang hukum 

karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak dan standar 

penyelesaian atas kasus yang serupa. 

e. Ada pemberian advice kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum 

dalam proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat di mana para 

pihak hadir dan ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan 

keluar yang diberikan oleh mediator. 

                                                           
14Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, h. 

86. 
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f. Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil 

kesepakatan yang ditandatangani bersama.15 

Dari masing-masing model mediasi di atas, memiliki kelebihan dan 

kekurangan, tergantung pada fokus mediasi dan tujuan yang ingin dicapai. Akan 

tetapi khusunya dalam mediasi perkara perceraian, fokus mediasi lebih dari sekadar 

tujuan yang akan dicapai, sebab menyangkut hubungan kekeluargaan dan juga 

berdampak ke banyak aspek kehidupan, terutama mereka yang telah memiliki anak. 

Sehingga tujuan dari proses mediasi juga menyangkut persoalan sosial, masa depan, 

dan juga psikis. 

Oleh karena itu, perlu dirumuskan metode yang lebih memperhatikan 

therapeutic namun juga tetap berfokus pada rasa keadilan masing-masing pihak. 

2. Dasar Hukum Mediasi 

Mediasi dalam al-Qur’an digambarkan dengan istilah memperdamaikan kedua 

belah pihak yang dengan mengirim seorang juru damai atau mediator bila 

dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antar kedua belah pihak sebagai mana dalam 

QS al-Nisa>’/4: 35. 

                        

                    

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

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

perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan 

perbaikakan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”16 

                                                           
15Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, h. 

87. 

16Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet I; Bandung: 

Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 84. 
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Terbukanya ruang untuk mediasi pada kasusus perceraian di Pengadilan Agama 

sejalan dengan ajuran al-Qura’an sebagaimana dalam Surah al-Nisa>’ di atas. Al-

Qur’an memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan upaya perdamaian 

dan membenarkan keberadaan pihak ketiga sebagai penengah yang dianggap mampu 

dan cakap serta dapat membantu para pihak yang berselisih menemukan penyelesaian 

untuk permasalahan yang tengah dihadapi. 

Berikutnya, proses mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai 

penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak 

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sebagai mana termuat 

dalam pasal 7 ayat (1) yakni, “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri 

kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” dan 

pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa 

hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”17 

Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut sejalan dengan 

ketentuan dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengatur bahwa, pada hari 

pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan 

pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila 

kemudian tercapai suatu perdamaian di antara para pihak, maka pada waktu bersidang 

itu dibuat suatu akta di mana kedua belah pihak harus melakukan hal-hal yang 

                                                           
17Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, h. 5.  
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tercantum dalam surat tersebut. Surat tersebut berkekuatan seperti layaknya putusan 

pengadilan. Keputusan dari proses mediasi tersebut tidak diizinkan banding. 

Peraturan ini memungkinkan adanya juru bahasa jika diperlukan untuk mendamaikan 

kedua belah pihak. 

Selain itu HIR /RBg mengatur pula lembaga perdamaian (dading). Ketentuan 

dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara 

yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ketentuan pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg 

mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak 

sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim. 

Sejalan dengan itu, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran 

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 

Menerapkan Lembaga Damai (Ex. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Dari SEMA 

Tersebut mengaskan bahwa semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara 

dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan 

dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan 

perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. 

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni, menurut ketentuan 

imperatif, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah upaya mediasi. 

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Bab V Tentang Tata Cara 

Perceraian Pasal 31 yang berbunyi: 

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha memeriksa kedua 
belah pihak. 
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(2) Selama perkara belum putus usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan 
pada setiap sidang pemeriksaan.18 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian 

kesatu: 

1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua 

belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang 

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. 

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami 

menjatuhkan ikrar talak. 

3) Pasal 143 ayat (1): Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): selama perkara belum putus, 

usaha mendamaikan dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan. 

4) Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan 

perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum 

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 

perdamaian.19 

3. Ruang Lingkup Mediasi 

Ruang lingkup utama mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian 

sengketa adalah dalam ranah privat atau perdata. Mencakup sengketa-sengketa 

keperdataan seperti sengketa keluarga, waris, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan 

hidup dan berbagai sengketa perdata lainnya. 

                                                           
18Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 31.  
19Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab xvi, t.t. 
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Adapun penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi dapat ditempuh di 

pengadilan maupun di luar pengadilan yakni litigasi dan non litigasi. Mediasi yang 

dilakukan di pengadilan merupakan kesatuan dari prosedur hukum di pengadilan, 

sedang mediasi yang ditempuh di luar pengadilan terlepas dari prosedur hukum acara 

peradilan.20 

Hal tersebut termuat dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan 

Alternatf Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6, yang mana sengketa atau beda 

pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak yang terlibat melalui alternatif 

penyelesaain sengketa yang berdasar pada itikat baik dengan mengenyampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Ketentuan dalam Pasal tersebut 

memberikan ruang gerak pada mediasi yang cukup luas dalam ruang lingkup perdata, 

tak hanya terbatas pada ranah litigasi di pengadilan. 

Sebab mediasi pada dasanya, merupakan penyelesaian sengketa non litigasi, 

yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi berlakunya PERMA  

Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan mediasi dilaksanakan pada kasus perdata sebelum 

proses beracara dilanjutkan.  

Disebutkan Pasal 3 ayat (1) PERMA  Nomor 1 Tahu 2016  bahwa setiap 

hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketentuan dalam pasal ini, memberikan 

gambaran jelas ruang lingkup mediasi mencakup seluruh perkara perdata yang 

menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama. Dijelaskan juga dalam 

Pasal 3 ayat (3) di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa, hakim pemeriksa perkara 

                                                           

20Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, h. 22. 
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yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak 

tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. 

Begitu pula dalam ayat (4) Pasal 3 PERMA ini menyebutkan bahwa, dalam 

hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah 

Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk 

melakukan proses mediasi. Sehingga tidak menjalankan mediasi sesuai dengan 

peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat mengakibatkan putusan batal 

demi hukum. 

 Berdasarkan ketentuan PERMA di atas, penelitian ini hanya akan berfokus 

pada mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama yang aturannya tunduk pada 

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkhusus 

dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Lebih spesifik lagi akan 

membahas mengenai mediator sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi. 

Adapun mengenai tempat penyelenggaraan mediasi diatur dalam Pasal 11 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut: 

(1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi di Pengadilan atau tempat 
lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para pihak. 
(2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan 
Mediasi di luar Pengadilan. 
(3) Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau 
ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan 
dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan. 
(4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan tidak dikenakan biaya.21 

                                                           
21Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, h. 5. 
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Menurut ketentuan ayat (3) Pasal 11 di atas, maka yang berperan sebagai 

Mediator dalam proses mediasi boleh lebih dari satu orang, sebagaimana juga diatur 

dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa, para pihak berhak 

memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di 

Pengadilan. 

4. Keberhasilan Mediasi 

Perdamaian melalui jalur mediasi menjadi salah satu alternatif yang banyak 

ditempuh oleh pihak yang bersengketa, terutama dalam perkara perceraian, mediasi 

termasuk dalam salah satu syarat peradilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 

2016. 

Berbagai keuntungan baik dari segi substansial maupun biologis dari 

penyelesaian perkara secara damai melalui jalur mediasi di antaranya: 

1) Penyelesaian bersifat informal  
2) Yang menyelesaikan sengketa adalah para pihak sendiri 
3) Jangka waktu penyelesaian pendek 
4) Biaya ringan 
5) Aturan pembuktian tidak perlu 
6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia) 
7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif (kerjasama) 
8) Hasil yang dituju sama-sama menang 
9) Hasil yang dituju sama-sama menang 
10) Bebas emosi dan dendam22 

Keuntungan-keuntungan di atas tentu saja adalah sebuah tujuan ideal yang di 

harapkan dari proses mediasi, sebab tujuan tersebut bergantung pada berhasil 

tidaknya mediasi, sedangkan keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh mediator 

sebagai penengah dalam pernyelesaian perselisihan dalam mediasi. 

                                                           

22Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 236. 
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Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, terkait kompetensi atau skill 

yang hendaknya dimiliki oleh seorang mediator, dalam mengupayakan keberhasilan 

sebuah proses mediasi. 

Menjadi penting juga mengetahui sampai di mana batasan keberhasilan dan 

kegagalan sebuah proses mediasi. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) 

PERMA  Nomor 1 Tahun 2016: 

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan 
Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan 
Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.23 

Dijelaskan berikutnya dalam ayat (2) pasal 27 bahwa: 

Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib 
memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:  

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;  

b. merugikan pihak ketiga; atau  

c. tidak dapat dilaksanakan.24 

Berdasar pada hasil mediasi, ada kalanya mediasi dikatakan berhasil sebagian 

bila mana dalam proses mediasi dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi 

para pihak sepakat berdamai akan akibat hukumnya, dalam artian tuntutan salah satu 

atau kedua belah pihak saling disetujui oleh pihak yang lainnya. Sebagai contoh, pada 

hak asuh anak atau pembagian harta gono gini. Masing-masing pihak melakukan 

kesepakatan persoalan yang dituntut oleh lainnya namun kesepakatan untuk tetap 

bercerai akan tetap dilakukan juga.25 

                                                           
23Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, h. 21. 
24Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, h. 21. 

25Ni’ma Diana Setyowati, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial 

Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 65. 
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Akan tetapi secara garis besar, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, 

keberhasilan mediasi adalah apabila kedua belah pihak merasa sama-sama 

diuntungkan, dalam hal ini win-win solution, terlepas dari hasil akhir sebuah 

persidangan perceraian dan keputusan hakim akan status pernikahan dua orang 

terkait, apakah akan bercerai atau tidak, namun keberhasilan mediasi apabila, kedua 

belah pihak dapat menyelesaiakan persoalan dan menemukan titik temu atas 

persoalan mereka dan sama-sama merasa memperoleh keadilan dalam keputusan 

akhir sebuah mediasi. 

Di Pengadilan Agama Makassar khususnya, berdasarkan penelitian dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham dalam Jurnal Jurisprudentie 

Volume 5 Nomor 1 2017, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di 

Pengadilan Agama Makassar”, menggambarkan jumlah perkara yang masuk ke 

Pengadilan Agama Makassar dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 dengan total 

perkara sebanyak 6.339 dengan rincian sebagai berikut:  

Tahun 2014, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar 

sebanyak 2.068 di mana cerai gugat sebanyak 1.499 dan cerai talak sebanyak 569 

kasus, dari jumlah tersebut hanya ada 13 perkara yang berhasil didamaikan melalui 

jalur mediasi.26 

Tahun 2015, perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Makassar 

sebanyak 1.849 kasus dengan rincian cerai gugat sebanyak 1.390 dan cerai talak 

sebanyak 459 dan dari angka tersebut perkara yang  berhasil di damaikan melalui 

mediasi hanya 14 perkara. 

                                                           
26Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, h. 

90-93. 
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Tahun 2016, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar meningkat 

jumlahnya menjadi 2.423 dengan rincina cerai gugat sebanyak 1.800 dan cerai talak 

sebanyak 623 kasus dan yang berhasil didamaikan adalah 47 perkara.27 

Merujuk pada gambaran di atas terlihat bahwa jumlah perkara perceraian yang 

ditangani pengadilan agama setiap tahunnya cukup banyak, dengan rata 150-200 

perkara perbualnnya. Banyaknya jumlah perkara perceraian yang sudah ditangani, 

maka penting kiranya untuk mengetahui sejauh mana peran kompetensi mediator 

dalam memdiasi kasus-kasus perceraian di pengadilan Agama Makassar dan untuk 

mengetahui sejauh mana signifikasi kompetensi mediator mempengaruhi 

keberhasilan mediasi. 

B. Mediator dan Kompetensinya 

1. Pengertian Mediator 

Mediator adalah penengah, atau juru damai antara pihak-pihak yang 

bersengketa. Seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang 

bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa yang tidak memiliki kewenangan 

mengambil keputusan.28  

Terkait tugasnya, mediator menjembatani pertemuan para pihak melakukan 

negosiasi, mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi, serta bersama-

sama dengan para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa, dan tidak 

melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. 

                                                           

27Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, h. 

90-94. 

28M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition  (Surabaya: 

Reality Publisher, 2009), h. 426.  
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Secara umum, yang boleh bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi 

adalah siapa saja yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa untuk menjadi 

penengah dalam menyelesaikan pertikaian. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya 

akan berfokus pada mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sehingga penunjukan dan pemilihan 

mediator pun akan tunduk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang telah di atur dalam Bab III tentang 

Mediator pada bagian kesatu tentang Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga di 

Pasal 13 dalam PERMA  ini, sebagai berikut: 

(1) Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah 

mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah 

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.29   

Adapun yang dapat bertindak selaku mediator di pengadilah diatur dalam 

ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni Mediator yang dipilih oleh Para 

Pihak, Mediator Hakim atau Pegawai pengadilan yang bersertifikat, yang ditunjuk 

oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara, atau hakim pemeriksa perkara dengan 

mengutamakan hakim yang bersertifikat. 

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur batas waktu pemilihan 

mediator, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1-7), sebagai berikut: 

(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa 

Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) 

                                                           
29Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, h. 11. 
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hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator, termasuk biasaya 

yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator non hakim dan 

bukan Pegawai Pengadilan. 

(2) Para pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim 

Pemeriksa Perkara. 

(3) Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Hakim 

Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai 

bersertifikat, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu 

Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan 

mengutamakan Hakim yang bersertifikat. 

(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa 

perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, Ketua Majelis Hakim 

Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara utuk 

menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang 

bersertifikat. 

(5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator 

sebagaimana pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan 

Mediasi dan menunjuk Mediator. 

(6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti. 
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(7) Hakim Pemeriksa Perkara Wajib menunda proses persidangan untuk 

memberi kesempatan kepada Para Pihak Menempuh Mediasi.30 

Pada umumnya Para pihak yang hendak bercerai lebih memilih ketua Majelis 

Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Mediator Hakim sebagai penengah dalam 

proses mediasi, karena cara ini lebih praktis dan tidak memungut biaya, daripada 

mendatangkan mediator dari luar.  

2. Tugas dan Peran Mediator 

Fungsi mediator menurut Fuller ialah sebagai katalisator, pendidik, 

penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen rialitas, dan sebagai kambing 

hitam (scapegoat)31 dalam hal ini mediator memliki peran yang sangat menentukan 

dalam suatu proses mediasi. Sebab berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan 

oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani 

sejumlah petemuan antar para pihak, selain itu, desai pertemuan memimpin dan 

mengagendalikan pertemuan, mejaga keseimbangan proses mediasi, serta menuntut 

para pihak mencapai suatu kesepakatan, merupakan peran utama yang harus 

dimainkan mediator.32 

Pada posisi tersebut, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya 

diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam 

membicarakan akar persengketaan mereka. Kesempata diskusi tersebut para pihak 

                                                           
30Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, h. 3-8. 

31Lonard R. Riskin dan James E. Westbrook, Dispute Resolution and Lawyer, Abriged 

Edition (Florida: West Publishing, 1987), h. 95-96. 

32Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), h. 77-79. 
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mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaainnya, sedangkan 

mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar 

menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. 

3. Syarat-syarat Mediator 

Dalam proses mediasi sebagaimana pada Pasal 1 dalam Ketentuan Umum 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ayat (1) bahwa mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator, dalam hal ini mediator mengambil peran penting 

sebagai fasilitator yang dapat menunjang keberhasilan proses mediasi serta dapat 

membantu para pihak menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan kedua belah 

pihak, sehingga penentuan mediator harus diperhatikan dalam proses mediasi. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat mediator di 

antaranya dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016: 

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator 
sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan 
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.33 

Sertifikat mediator yang dimaksud di atas adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Mahkamah Agung. Menyatakan bahwa seorang telah mengikuti dan lulus pelatihan 

sertifikasi mediasi. Hal ini termuat dalam ayat (3) pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Selain dari skill dan kompetensi yang penting untuk dipertimbangkan dalam 

pemilihan mediator, syarat-syarat seorang dapat menjadi penengah atau mediator 

                                                           
33Republik Indonesia, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, 

h. 3.  
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dalam proses mediasi juga harus diperhatikan, sebagaimana yang telah diatur dala 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa yang dapat bertindak selaku mediator adalah 

hakim yang bersertifikat mediator, pegawai pengadilan atau mediator nonhakim yang 

bersertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau dari lembaga yang terakreditasi 

oleh Mahkamah Agung. 

Sehingga, meskipun para pihak dapat menentukan atau memilih sendiri 

mediator yang akan menjadi pihak ketiga dalam proses mediasi, mediator tersebut 

haruslah seorang mediator yang bersertifikat sesuai dengan aturan PERMA tersebut. 

4. Kompetensi Dan Tipologi Mediator 

Sebagian besar dari peran mediator selama proses mediasi berlangsung adalah 

mendengar dan bertanya. Mediator harus lebih banyak mendengar untuk mengetahui 

apa yang menjadi kepentingan para pihak. Apabila mengetahui lebih banyak, 

mediator dapat melihat permasalahan secara lebih jernih serta melihat apa yang 

menjadi akar permasalahan. 

Sedangkan banyak mendengarkan dan juga bertanya untuk menggali 

informasi dari para pihak menjadi penting bagi mediator untuk merumuskan solusi 

penyelesaian yang dapat ditawarkan kepada para pihak. Selain itu, dengan banyak 

mendengar serta bertanya, mediator juga sekaligus menjaga agar sirkulasi anatara 

emosional dan rasional para pihak dapat tetap terarahkan.34 

Oleh sebab itu mediator wajib memiliki beberapa kompetensi atau 

keterampilan dan skill sebagai berikut: 

 

                                                           

34Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 

h.89. 
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1) Keterampilan mengorganisasikan mediasi 

Agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, mediator dituntut untuk 

dapat mengorganisasikan proses berjalannya mediasi. Kemampuan mengorganisasi 

mediasi ini meliputi kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan 

hingga tahap akhir, mencatat hasil mediasi. 

2) Keterampilan berunding 

Pada dasarnya, mediasi adalah perundingan untuk menemukan kesepakatan 

antar dua belah pihak atau lebih yang tengah berselisih, maka mediator sudah 

seharusnya memiliki keterampilan yang mumpuni dalam berunding atau 

bernegosiasi. Keterampilan berunding ini juga mencakup kemampuan untuk 

memimpin dan mengarahkan pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal kemudian 

memimpin dan mengatur lalulintas pembicaraan selama proses mediasi berlangsung. 

3) Keterampilan memfasilitasi perundingan 

Keterampilan dalam memfasilitasi perundingan ini mencakup beberapa kemampuan, 

yakni:35 

a) kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus 

dibahas. 

b) Kemampuan mengatasi emosi para pihak 

c) Kemampuan mengatasi jalan buntu 

 

 

                                                           
35Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h.132. 
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4) Keterampilan berkomunikasi 

Keterampilan berkomunikasi menurut Bolle, mencakup beberapa hal yakni 

keterampilan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, membingkai ulang, 

komunikasi nonverbal, kemampuan bertanya, mengulang pertanyaan, melakukan 

parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa 

humor.36 

Keterampilan komunikasi ini mencakup beberapa keterampilan, di antaranya: 

a) Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal termasuk dalam kemampuan berbicara dan bertutur kata yang 

harus dimiliki oleh seorang mediator sebab merupakan kemampuan dasar yang 

sangat esensial, karena mediasi berlangsung melalui dialog dan percakapan antar 

mediator dan para pihak yang sedang dimediasi. Terkait komunikasi verbal, 

mediator dapat dengan segera menangkap emosi, rasio, serta argumentasi para 

pihak. 

b) Keterampilan Komunikasi Non Verbal 

Adapun komunikasi nonverbal juga dibutuhkan sebagai semua cara komunikasi 

yang tidak menggunakan bahasa verbal dan tertulis, akan tetapi dapat 

memberikan pesan atau makna tertentu pada pihak lain yang melihat atau 

mengamati. Beberapa literatur dikatakan bahwa komunikasi nonverbal ini 

mencakup lingkungan (paralanguage) dan tampilan fisik (body language). 

c) Mendengar Secara Efektif 

                                                           
36Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h.123. 
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Kemampuan mendengar secara efektif dalam mediasi adalah kemampuan 

menangkap dan memahami pesan, emosi, serta peristiwa-peristiwa yang 

diungkapkan dengan kata-kata oleh para pihak. Hal ini dapat dilakukan mediator 

dengan memusatkan perhatian pada saat para pihak menceritakan kronologis, 

keluh kesah serta tuntutan dan hal-hal yang tengah diperselisihkan. 

d) Membingkai Ulang 

Kemampuan membingkai ulang berfungsi untuk mengubah kata-kata yang 

bersifat atau berkonotasi negatif dan kasar dari satu pihak terhadap pihak 

lawannya. Sehingga kata-kata tadi dapat direfleksikan atau disampaikan ulang 

dengan bahasa yang lebih baik dan menghilangkan tendensi permusuhan. 

e) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan ini sangat penting mengingat mediator perlu mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari para pihak untuk kemudian 

merumuskan solusi untuk permasalahannya, sehingga terlebih dahulu sangat 

penting untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi perselisihan di antara 

para pihak. 

f) Keterampilan Menyatakan Ulang 

Keterampilan ini juga dikenal sebagai reiterating, dimana mediator dapat 

menyatakan ulang suatu pernyataan penting atau bernilai yang telah 

dikemukakan oleh salah satu pihak, yang oleh pihak mitra runding lainnya tidak 

begitu diperhatikan atau dipahami. 
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g) Keterampilan Memparafrase 

Keterampilan ini adalah kemampuan mediator untuk mengungkapkan sebuah 

pernyataan dengan mengambil sesuatu dari pernyataan salah satu pihak yang 

biasanya berkaitan dengan emosi. 

h) Keterampilan Menyimpulkan  

Keterampilan ini adalah kemampuan mediator menyatakan atau merumuskan 

hal-hal penting dan mengidentifikasi perasaan yang terungkap. 

i) Keterampilan Membuat Catatan 

Saat proses mediasi, catatan dapat membantu mediator dalam mengidentifikasi 

masalah-masalah, agenda, posisi, perbedaan kepentingan, serta persamaan 

pandang para pihak.37 

Terkait dalam menjalankan proses mediasi, mediator kerap memperlihatkan 

sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisa 

dari dua sisi di mana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin 

membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, sedangkan di lain sisi, 

tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan 

para pihak yang bersengketa. Sikap tersebut maka dapat diidentifikasi tipologi 

mediator sebagai berikut: 

1) Mediator Otoritatif 

Mediator tipe ini adalah di mana mediator dalam proses mediasi memiliki 

kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar para 

pihak. Keberlangsungan pertemua antar para pihak sangat tergantung pada mediator, 

sehingga peran para pihak sangatlah terbatas dalam hal mencari dan memutuskan 

                                                           
37Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h.133. 
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penyelesaian sengketa mereka. Mediator dengan tipe ini, dapat pula menghentikan 

pertemuan antara para pihak, jika merasa pertemuan tersebut tidak efektif, tanpa 

meminta pertimbangan terlebih dahulu dari para pihak. 

Mediator dengan tipe otoritatif dalam proses mediasi cenderung lebih banyak 

mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputar akar persoalan utama yang sedang 

menjadi sengketa. Mediator tipe otoritatif juga tidak banyak mendengarkan cerita dari 

para pihak, akan tetapi lebih banyak menggali informasi dari para pihak. Sehingga 

dari sisi ini, para pihak akan terlihat pasif dalam mengemukakan persoalannya dan 

akan lebih banyak bergantung pada mediator. 

Namun keuntungan dari mediasi dengan mediator tipe otoritatif ini adalah 

dapat mempercepat penyelesaian sengketa sehingga tidak berlarut-larut, karena 

mediator terlibat cukup aktif dalam menggali informasi dari para pihak yang pada 

taraf tertentu terlihat seperti sedang menginterogasi. Namun mediator jenis ini akan 

aktif menawarkan solusi pada para pihak sehingga para pihak lebih leluasa memilih 

opsi perdamaian yang diajukan oleh mediator. 

Namung kekurangan dari mediator tipe otoritatif ini, sangat berpeluang 

membuat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi menjadi gagal, karena para 

pihak terkesan tidak bebas merumuskan opsi sendiri bagi penyelesaian sengketa 

mereka.38  

2) Mediator Sosial Network 

Mediator dengan tipe sosial network adalah mediator yang memiliki jaringan sosial 

yang luas, yang dapat mendukung kegiatan dalam menyelesaikan sengketa.  

                                                           
38Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, h. 74-75. 
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3) Mediator Independen 

Mediator independen adalah tipe mediator yang tidak terikat dengan lembaga sosial 

dan institusi apapun dalam penyelesaian sengketa mendampingi para pihak. Mediator 

jenis ini, adalah orang yang berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak 

untuk menjadi penengah dan membantu menyelesaikan persoalan pra pihak. 

C. Perceraian 

Arti kata cerai dalam Kamus Hukum Dictionary Of Law adalah pemutusan 

hubungan suami istri dengan segala kosekuensi hukumnya, (H. Perdata)39 

Istilah perceraian yang terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1947 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian secara 

yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai 

suami istri dengan segala konsekuensinya sebagaimana yang tercantum dalam Kamus 

Hukum. 

Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tersebut sebagai aturan yang memuat tentang perceraian menunjukkan 

adanya: 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 

hubungan perkawinan mereka. 

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian 

suami atau istri bersangkutan yang merupakan ketentuan pasti dan langsung 

ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 

                                                           
39M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition (Surabaya: 

Reality Publisher, 2009), h.126. 
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c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan berakibat putusnya hubungan 

perkawinan antara suami dan istri.40 

Adapun istilah perceraian menurut doktrin hukum, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli berikut: 

Menurut Abdul Kadir Muhammad: 

Putusnya perceraian karena kematian disebut dengan “cerai mati” sedangkan 
putusnya perkawinan karena perceraian dikenal dengan dua istilah yakni cerai 
gugat (khulu’) dan cerai talak (cerai batal).41 

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan 

hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”42 pengertian perceraian 

menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau 

tuntutan suami/istri, namun subekti tidak memberikan pengertian perceraian dengan 

penghapusan perkawinan sebab kematian atau  yang lazim disebutkan sebagai “cerai 

mati” sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947. 

Dalam kasus perceraian, sebagaimana yang berlaku pada kasus perdata pada 

umumnya, hal yang paling dahulu dilakukan hakim adalah mengupayakan 

perdamaian dengan jalan mediasi, sekaligus sebagai alternatif penyelesaian konflik 

dengan mengedepankan perundingan demi memenuhi rasa keadilan masing-masing 

pihak.  

Dalam konteks ini, tugas pengadilan yang paling sukar adalah memenuhi rasa 

keadilan masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bersengketa, sebab standar dan 

nilai keadilan setiap orang relatif berbeda-beda, sehingga dalam proses mediasi 

                                                           
40Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2-3. 

41Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 

h. 108.  

42Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Internusa, 1985), h. 42. 
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diupayakan untuk menemukan solusi atas permasalahan masing-masing pihak agar 

kedua belah pihak dapat mencapai win-win solution. 

Upaya perdamaian atau memediasi para pihak tidak lantas terhenti setelah 

melakukan serangkaian proses mediasi, melainkan sepanjang proses berjalannya 

persidangan hingga putusan dijatuhkan, ruang atau upaya memediasi para pihak 

masih tetap terbuka.  

1. Hukum Perceraian 

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, dalam makna 

luas hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, sebab hukum 

perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang yang merupakan bagian dari 

hukum perdata.43 Sehingga tata cara pelaksanaan sidang perceraian tunduk pada 

aturan hukum acara perdata. 

Adapun yang termuat dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

memuat ketentuan imparatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak. 

Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang hukum perceraian serta kondisi 

yang mengakibatkan perceraian atau putusnya hubungan perkawinan antara suami 

dan istri menjadi boleh, di antaranya: 

 

 

 

                                                           
43Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1. 
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1) Talak 

Secara harfiah, talak berarti lepas atau bebas. Penggunaan istilah talak dalam 

perceraian dihubungkan dengan lepasnya atau bebasnya hubungan antara suami dan 

istri, sebab keduanya sama-sama terbebas satu sama lain. 

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa hak talak dalam hukum Islam 

hanya diberikan pada suami (laki-laki) dengan pertimbangan bahwa pada umumnya 

suami (laki-laki) lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu 

daripada istri (perempuan) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal tersebut 

dimaksudkan agar perceraian dapat lebih diminimalisir daripada jika hak talak 

diberikan kepada istri.44 

2) Syiqaq 

Syiqaq adalah konflik-konflik yang terjadi antara suami dan istri yang 

berujung pada keputusan bercerai. Adapun tentang syiqaq dalam al-Qur'an yang 

mengatur tentang cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau juru damai, 

atau hakam (hakim) termuat QS al-Nisa>’/4: 35. 

                        

                    

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

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

perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan 

perbaikakan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”45 

                                                           
44Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 

1974) (Yogyakarta: Liberti, 1982) h. 107. 

45Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet I; Bandung: 

Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 84. 
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Menurut Muhammad Thalib penyelesaian syiqaq yang berdasar pada dalil di atas 

menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikannya adalah suami atau 

istri dan kaum kerabatnya, sebab yang paling utama untuk mengutus penengah adalah 

kerabatnya. Sebab dalam urusan rumah tangga yang biasanya lebih mengerti 

persoalan rumah tangga selain suami dan istri adalah pihak kerabat sendiri. Namun 

jika tidak ada, maka kaum muslim yang mendengar persoalan mereka (Suami istri) 

hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. 

Pertikaian kadang disebabkan oleh pembangkangan istri kadang pula 

disebabkan oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi maka hendaklah 

suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan sebagaimana yang dierbutkan 

dalam QS al-Nisa>’/4: 35. Akan tetapi jika penyebab pertikaian akibat kezaliman 

suami dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit 

menghilangkan nusyuz-nya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di 

antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga yakni ketenangan, 

kecintaan dan kasih sayang, maka suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua 

orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. 

Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dna kemurahan-Nya Allah 

akan mempersatukan mereka kembali.46 

Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik di antara suami dan istri 

adalah dengan cara musyawarah, yang dilakukan dengan keluarga atau perwakilan 

masing-masing pihak sebagai penengah. Karena pihak kerabat atau keluargalah yang 

paling tau dan berkepentingan terhadap kerukunan keluarga besar. Namun jika jalan 

tersebut telah ditempuh namun tidak menemukan titik terang atas permasalahan yang 

                                                           
46Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Pro-U, 2007) h. 293-294. 
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tengah dihadapi, barulah konflik tersebut diselesaikan dengan melibatkan hakim atau 

juru damai yang ahli dalam bidangnya. 

3) Khulu’ 

Khulu' atau talak tebus bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan 

jatuhnya talak satu dari suami kepada istri, dengan harta atau uang dari pihak istri 

yang menginginkan cerai dengan khulu' tersebut.47 

Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak 

merupakan sebuah keistimewaan dari hukum Islam, sebab sebelum turunnya Islam ke 

muka bumi, seorang istri tak punya hak untuk minta diceraikan.48 Hal ini selaras 

dengan tujuan dari khulu’ yang ditegaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, yakni demi 

menghindari istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila 

perkawinan dilanjutkan. 

4) Fasakh 

Fasakh berarti membatalkan perkawinan, atau pembatalan perkawinan oleh 

Pengadilan Agama, atas tuntutan suami atau istri yang dapat dibenarkan oleh 

Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 

perkawinan. 

Pada dasarnya fasakh hukumnya mubah atau boleh, namun jika dalam 

keadaan tertentu hukumnya dapat bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak 

dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami 

atau istri. 

                                                           
47Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 

1974) (Yogyakarta: Liberti, 1982) h. 107-108. 
48Asaf A.A Fyzee, Outline of Muhammadan Law, terj. Arifin Bey, dkk. (Jakarta: Tinta Mas, 

1959), h. 209. 
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Berdasarkan pengertian fasakh yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib bahwa 

fasakh merupakan pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau tidak 

mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri atau suami yang dinikahinya itu 

memiliki cacat celanya. Sebagaimana diriwatkan oleh Ibnu Majah bahwa Atsar, 

Umar Bin Khatab pernah memfasakhan suatu perkawinan pada masa beliau menjabat 

sebagai khalifah karena penyakit bershak (menular) dan gila.49 

Pemutusan hubungan perkawinan dengan fasakh ini berdasarkan pada 

permintaan salah satu pihak, baik istri maupun suami karena menemukan cela pada 

salah satu pihak, atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum 

berlangsungnya perkawinan. Dengan kata lain perkawinan yang telah ada hukumnya 

sah, namun dengan di-fasakh-nya oleh hakim Pengadilan Agama, maka berubah 

hubungan perkawinan itu menjadi putus. 

5) Fahisah 

Fahisah artinya perempuan yang melakukan perbuatan buruk atau keji yang 

memalukan keluarga, serta perbuatan mesum, homo seksual dan sejenisnya.50 Bila 

mana terjadi peristiwa demikian maka suami dapat bertindak mendatangkan empat 

orang saksi laki-laki yang adil dan dapat memberikan kesaksian terkait perbuatan 

tesebut, apabila terbukti benar maka istri tersebut dibenarkan untuk diceraikan. 

6) Ta’lik Talak 

Pada prinsipnya Ta’lik Talak adalah lembaga yang mengurus putusnya 

hubungan suami istri berdasarkan adanya beberapa syarat, yakni: 

                                                           
49Sajuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), h. 

117. 
50Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 

1974) (Yogyakarta: Liberti, 1982) h. 108. 
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a. Pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa di mana digantungkan talak 

berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Misalnya, pernyataan 

suami bahwa jika ia meninggalkan istri selama enam bulan lamanya 

dengan tanpa kabar dan tidak mengirim nafkah lahir batin. Atau sebuah 

perjanjian seperti, suami berjanji untuk tidak memukul istri lagi. 

b. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan istri apabila suami tetap 

melakukan pemukulan terhadap istri maka istri tidak rela. 

c. Ketiga, apabila istri sudah tidak rela maka ia boleh menghadap pejabat 

yang berwenang menangani masalah ini, dalam hal ini kantor urusan 

Agama. 

d. Keempat, istri membayar ‘iwadl kepada pejabat yang berwenang sebagai 

pernyataan tidak senang terhadap sikap yang diakukan suami 

terhadapnya.51 

Secara prinsipil pernyataan dalam ta’lik talak berupa ikrar dari suami dan dan 

hanya mengikat pada suami istri itu sendiri. Sebab lembaga ta’lik talak selain untuk 

menjaga kerukunan  hubungan suami istri, juga untuk mengimbangi hak talak yang 

ada pada suami. Sehingga dalam keadaan tertentu yang merugikan pihak istri , maka 

perceraian dapat dilakukan atas inisiatif istri. 

7) Ila’ 

Ila’ berasal dari bahasa Arab yang artinya “tidak mau melakukan sesuatu 

dengan cara bersumpah”. Ila’ juga dapat diartikan sebagai “sumpah”.52 Dalam hal 

perceraian, ila’ merupakan satu bentuk perceraian akibat sumpah. Semisal suami 

                                                           
51Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 133. 
52Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 

1974) (Yogyakarta: Liberti, 1982) h. 108. 
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bersumpah untuk tidak lagi menggauli istrinya, apabila suami telah bersumpah 

demikian maka telah terjadi ila’setelah terjadinya ila’ maka suami diberikan 

kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang 

sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan istri 

atau menalak istri. 

2. Cerai Gugat dan Cerai Talak   

Bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya 

mengatur dua bentuk perceraian yakni cerai gugat dan cerai talak. 

Sedangkan dalam al-Qur’an dan sunnah serta pendapat beberapa ulama 

disebutkan bahwa ada lima kategori perceraian di antaranya: 

a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq. 

b. Hukumnya makruh bila ia (perceraian itu) dapat dicegah. Kalau diperkirakan 

tidak membahayakan baik pihak suami maupun istri dan masih ada harapan 

untuk mendamaikannya, hal ini berdasarkan hadis “Hal halal yang paling 

dimurkai Allah adalah perceraian”. 

c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama bila istri berahlak buruk 

(su’ul khuluq al-mari’ah) dan dengan demikian kemungkinan akan 

membahayakan keberlangsungan perkawinan tersebut. 

d. Hukumnya mubah jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah 

yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina). 
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e. Perceraian bersifat mahzur bila bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat 

datang bulan.53 

Selai itu terdapat masih banyak lagi bentuk-bentuk perceraian atau kondisi-

kondisi yang mengakibatkan putusnya perkawinan, tapi kesemuanya akan bermuara 

pada cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Perbedaan kedua istilah antara cerai gugat dan cerai talak, terletak pada pihak 

yang mengajukan cerai. Dikatakan cerai gugat apabila perceraian tersebut diajukan 

oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 

berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang termuat dalam pasal 

20-36 PP Nomor 9 Taun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1074 Tentang Perkawinan. 

Dikatakan sebagai cerai talak, apabila yang mengajukan permohonan cerai di 

Pengadilan Agama adalah pihak suami atau atas inisiatif suami yang dianggap telah 

terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu 

dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang 

termuat dalam pasal 14-18 PP Nomor 9 Tahun 1975. 

  

                                                           
53Do’I, Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 82-

83. 
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D. Kerangka Konseptual 

 

Tabel 1. Kerangka Konseptual 

 
Landasan Teologis Normatif: 

- Al-qur’an 

- Hadis  

Sejarah Mediasi 

Landasan Yuridis Formal: 

- Perundang-undangan 

- Perma Nomor 1 Tahun 

2016 

MEDIASI 
Dasar Hukum Mediasi Pengertian Mediasi 

Ruang Lingkup Mediasi 

 Keberhasilan Mediasi 

PERCERAIAN 

MEDIATOR 

Kompetensi Mediator Pada Kasus Perceraian 

Di Pengadilan Agama Makassar 

Hukum Perceraian Pengertian Perceraian 

Pengertian Mediator 

Kompetensi Mediator 

Typologi Mediator 

Syarat-syarat Mediator 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field research) yang bersifat 

kualitatif, di mana peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi Pengadilan 

Agama Makassar demi mendapatkan dan mengumpulkan data yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami 

oleh objek penelitian guna mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis 

maupun lisan dari objek dan perilaku objek yang diamati. Secara keseluruhan 

penelitian ini bersifat kualitatis deskriptif yang mana peneliti menganalisa dan 

menggambarkan hasil penelitian secara objektif dan mendetail demi mendapatkan 

hasil yang akurat. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi wilayah fokus penelitian ini 

adalah Pengadilan Agama Makassar dengan populasi penduduk yang cukup padat 

dan angka perceraian yang sangat tinggi sehingga dianggap sebagai sarana yang 

cukup memadai untuk melakukan penelitian berkenaan dengan kompetensi 

mediatornya dalam proses mediasi pada perkara perceraian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas bahwa objek kajian dalam tesis ini 

adalah Kompetensi mediator Pada Kasus Perceraia di Pengadilan Agama Makassar, 
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maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner mengingat 

penelitian ini akan sangat banyak terkait dengan disiplin ilmu lain, seperti ilmu sosial, 

filosofi, psikologi dan keagamaan. 

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini di ataranya 

adalah, yuridis, teologis, sosiologis dan fenomenologis Ketiga pendekatan tersebut 

digunaka dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis atau peraturan perundang-undangan adalah suatu 

pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan/undang-undang yang terkait 

dengan pembahasan. Hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan undang-undang lain yang 

terkait.  

Pendekatan Yuridis dirasa penting, karena peraturan tentang prosedur dan tata 

cara pelaksanaan mediasi serta pemilihan mediator tunduk pada Perma Nomor 1 

Tahun 2016. Yakni mediator yang diperkenankan untuk menjadi penengah dalam 

proses mediasi adalah mediator hakim yang dipilih dari pengadilan dan pegawai 

pengadilan yang bersertifikat dan/atau mediator yang dipilih oleh para pihak dengan 

ketentuan mediator tersebut bersertifikat dari Mahkamah Agung atau dari lembaga 

yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. 

Dalam hal ini, mediator yang dapat menjadi pihak ketiga dalam proses 

mediasi dalam kasus perceraian bukanlah sembarang orang yang bisa ditunjuk, 

melainkan yang telah bersertifikat sebagaimana yang termuat dalam aturan Perma 

Nomor 1 Tahun 2016. 
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2. Pendekatan Teologis  

Pendekatan teologis mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, 

loyalitas terhadap maszhab, komitmen dan dedikasi yang tinggi, serta penggunaan 

bahasa yang sifatnya subjektif.1 

Pendekatan ini yang akan digunakan untuk melihat dan memahami landasan 

teologis normatif para pihak yang berperkara serta para mediator hakim dalam 

menangani kasus-kasus perceraian yang di harapkan dapat terselesaikan dengan hasil 

damai dan mencapai kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. 

3. Pendekatan Sosiologis 

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan. Berdasarkan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan 

faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-

keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Penggunaan pendekatan 

sosiologis akan membantu menemukan jawaban mengenai peran mediator terhadap 

keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar. 

4. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berakar pada filosofi dan psikologi 

yang berfokus pada pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini hampir serupa 

dengan pendekatan hermeneutika, yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat 

                                                           

1Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet, III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 

h. 28. 
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guna memahami secara lebih baik terkait sosial budaya, politik atau konteks sejara di 

mana pengalaman itu terjadi.  

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama 

objek yang tengah dikaji dan akan senantiasa bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan 

seputar informasi tentang objek kajian dan berdiskusi perihal suatu objek kajian 

dengan memahami pengalaman dari suatu fenomena. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sampel sumber data pada penelitian kualitatif dipilih secara purposive dan 

bersifat snowball sampling,2 sehingga sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor 

kontekstual, dibutuhkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai 

sumber kemudian diramu secara khusus atau terperinci sesuai dengan peta-peta dalam 

tujuan penelitian di awal. 

Adapun maksud kedua dari sampling yakni menggali informasi yang akan 

menjadi dasar dari rancangan teori, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan sample acak (random sampling) akan tetapi sample bertujuan 

(purposive sample).3 Sehingga teknik snowball sampling diperlukan apabila jumlah 

sumber data terbatas, agar dapat memperoleh data yang lengkap dan konkrit.  

Informasi dan data dalam penelitian ini juga diperoleh dari buku serta bahan 

bacaan yang relevan terkait mediasi di pengadilan dan mediator yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan dua sumber 

                                                           
2Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 39. 

3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 224. 
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data yakni pustaka dan lapangan, yang berikut akan dibagi ke dalam dua bagian yaitu: 

data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan yang bersumber 

dari informasi maupun data yag akan diperoleh dari institusi Pengadilan Agama 

Makassar. Lebih jelasnya, sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

a) Ketua Pengadilan Agama Makassar 

b) Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar 

c) Pegawai Pengadilan yang ditunjuk sebagai Mediator 

d) Pengamatan Terhadap pelaksaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

2. Data sekunder 

Data sekunder ialah data pelengkap yang bertalian dengan sumber data primer 

seperti buku-buku yang berkenaan dengan pelaksanaan mediasi perceraian di 

pengadilan, baik berupa buku pedoman, kitab fikih, jurnal hasil penelitian serta 

undang-undang yang relevan dengan pembahasan dalam tesis ini, maupun dokumen 

resmi dari pengadilan agama terkait laporan tahunan pemberdayaan lembaga 

perdamaian pengadilan agama Makassar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan data yang akan 

dilakukan selama penelitian berlangsung. Strategi ini dipilih demi membangun 

pemahaman terhadap fenomena yangditeliti, juga akan berguna untuk triangulasi. 

Memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda-beda, serta 
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menghasilkan perbedaan situasi dan pemahaman sehingga dapat membantu 

penggambaran secara kompleksitas dalam upaya meningkatkan kualitas data.4  

Data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang digali dari objek 

yang diteliti, berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan data-data 

sekunder yang diperoleh dari informan tambahan. 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.5 Teknik obsevasi dalam hal ini 

ialah meneliti partisipan, yang mana peneliti terlibat langsung di dalam aktivitas 

objek observasi, hal ini dirasa perlu guna menghasilkan pengamatan yang akan 

digunakan untuk mendeskripsikan aturan hukum yang diberlakuan di Pengadilan 

Agama Makassar, khususnya dalam efektivitas peran mediator dalam proses mediasi 

pada kasus perceraian. 

2. Wawanacara 

Wawancara  digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data bila 

peneliti hendak melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti serta untuk menggali informasi-informasi yang lebih mendalam.6 Jika 

dilihat dari pendapat Sutrisno Hadi dalam Sugiyono yang mengemukakan bahwa ada 

beberapa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode 

interview (wawancara), di antaranya:  

                                                           
4M Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 733. 

5Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet III, Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 

6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 72. 
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a) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.  

b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya.  

c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.7 

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitain ini adalah teknik 

wawancara semi struktur dan wawancara tidak terstruktur, yang mana wawancara 

semi terstruktur termasuk juga dalam in-depth interview, di mana pelaksanaannya 

lebih bebas bila dibanding wawancara terstruktur. Teknik ini bertujuan menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang mnejadi narasumber dimintai 

pendapat serta ide-idenya.8 Sedangkan teknik wawancara tidak terstruktur diartikan 

sebagai dialog yang dilakukan peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui 

jelas kondisi mengenai peran kompetensi mediator terhadap keberhasilan mediasi 

pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yang berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang 

yang tertulis. Terkait melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan lain sebagainya.9 Dokumentasi juga bertujuan agar hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara menjadi lebih valid. 

 

                                                           
7Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138. 

8Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 73. 

9Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet; V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 186.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses 

pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi 

teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk 

memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah 

“jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data 

sebanyak dan se-valid mungkin.10 

Peneliti sendiri, atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul 

data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena pemanfaatan alat 

yang bukan manusia dirasa tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap 

kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat untuk terhubung 

dengan responden atau objek lainnya, sebab manusia mampu memahami kaitannya 

dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang 

dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu 

terjadi dapat disadari dan selanjutnya diatasi.  

Pelaksanaan observasi, peneliti menggunakan instrumen penelitian, yakni 

buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa 

berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.  

                                                           
10M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105.   
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Terkait wawancara, instrumen pengumpulan data juga menggunakan pedoman 

wawancara, serta alat digital berupa hand phone yang memiliki aplikasi rekaman dan 

kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan 

mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang ditanyakan 

kepada narasumber. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan 

identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handphone dan kamera 

digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk 

diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisir 

kemungkinan kekeliruan peneliti dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Merujuk pada asumsi awal tentang peran kompetensi mediator dalam proses 

mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, maka ditemukan 

beberapa masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan 

tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan 

menganalisis pandangan para ulama tentang hakam/mediator, kemudian mengkaji 

dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

prosedur mediasi di pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian 

di Pengadilan Agama.  

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perceraian di 

Pengadilan Agama dan secara khusus, mengenai peraturan tentang prosedur 

pelaksanaan mediasi.  
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Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis 

peran kompetensi mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Makassar. 

Peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan 

pendapat para pakar hukum atau mediator hakim. Data yang dikumpulkan, 

diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi 

(content analys).  

Penggunaan analisis data ialah sebuah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh 

data.11 

Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik 

dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.  

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan 

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

                                                           
11Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 103. 
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Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.12 

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang 

dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai peran kompetensi mediator dalam mediasi 

pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, sehingga dapat ditemukan 

data-data dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

reduksi data ini antara lain:  

1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi; 

2) Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan 

penelitian.  

2. Penyajian Data  

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan 

bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.13 

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data 

yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan fokus penelitian 

untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami 

tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan peran 

                                                           
12Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92.  

13Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 194. 



65 
 

mediator dalam keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Makassar dalam bentuk teks naratif.   

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan 

yang sistematis untuk mengetahui peran kompetensi mediator dalam mediasi pada 

kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Kegiatan pada tahapan ini antara 

lain:  

1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema 

sentral dapat diketahui dengan mudah; 

2) Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan 

kesesuaian dengan fokus penelitian.  

Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke 

lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur 

penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa 

verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang 

ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.14 

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil 

dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau 

                                                           
14Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak: 

STAIN Pontianak, 2000), h. 71 
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melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), 

wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk 

dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data untuk mengukur validitas hasil penelitian ini 

dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian 

secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran 

kompetensi mediator dalam keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang 

dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.  

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka 

sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu 

sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama 

yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap 

signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat 

dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Pengadilan Agama Makassar 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Makassar 

Secara historis Pengadilan Agama Makassar telah ada sejak zaman kerajaan 

atau zaman penjajahan Belanda. Dengan kata lain Pengadilan Agama Makassar telah 

berdiri sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, namun 

dengan sistem yang berbeda dengan saat ini.  

Dahulu, sudah menjadi kewenangan seorang raja untuk mengangkat seorang 

pengadil yang disebut sebagai hakim dan setelah masuknya Syariah Islam, maka raja 

kembali mengangkat seorang Qadhi. 

Selanjutnya setelah masuknya Islam di Indonesia, kewenangan hakim 

diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara 

Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk cakkara atau Pembagian 

harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.  

Pada zaman penjajahan Belanda, yurisdiksi Qadhi sudah terbagi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 

Manranoka, bertempat tinggal di Kampung Laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. 

Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh. Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, 

jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. 1 

                                                           
1Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
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Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-

pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada 

zaman pemerintahan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Hamente.  

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 

yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa. Karena pada saat itu belum 

dibentuk atau belum ada pengadilan di ketiga daerah tersebut, sehingga wilayah 

yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar mencakup hingga ke wilayah tersebut. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah, yang kemudian berkembang 

menjadi Pengadilan Agama, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan 

Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri, 

dikarenakan belum ada gedung atau kantor khusus untuk Mahkamah Syariah. 

Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar, yaitu kerajaan 

Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian 

gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 

Sejak awal berdirinya hingga tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A 

Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada 

tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk Rencana 

Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana 

peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan 

SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh 

perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka 

pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan 

pindah tempat ke gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.14 
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Daya Kota Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 m2 dan Luas Bangunan 

1.887.5 m2 .23 

2. Struktur Organisasi Pengadilan agama Makassar 

Berikut gambaran struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar: 

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar 

 

 

                                                           
2Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
3Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
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3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar 

Pengadilan Agama Makassar yang berstatus sebagai Pengadilan Klas 1A 

berdasarkan pada jumlah perkara, sejarah, serta wilayah yurisdiksinya. Dengan 

pertimbangan tersebut serta letak Pengadilan Agama Makassar yang berada di Ibu 

Kota Provinsi. 

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti 

diuraikan pada penjelasan berikut: 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar 

mempunyai batas-batas seperti berikut: 

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dahulu 

hanya terdiri 9 (sembilan) kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (empat 

belas) kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (lima belas) 

kecamatan. 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Klas I-A meliputi 15 (lima 

belas) kecamatan, sebagai berikut: 

Tabel 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar 

No 
 

Kota Kecamatan 

1 Makassar Biringkanaya 
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2  Bontoala 
3  Makassar 
4  Mamajang 
5  Manggala 
6  Mariso 
7  Panakukang 
8  Rappocini 
9  Tallo 
10  Tamalanrea 
11  Tamalate 
12  Ujung Pandang 
13  Ujung Tanah 
14  Kepulauan Sakkarang 
15  Wajo 

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018. 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar 

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Makassar dijalankan secara profesional dengan 

berbagai visi dan misi yang mulia, di antara visi dan misi Pengadilan Agama 

Makassar sebagai berikut: 

a) Visi 

- Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan 

profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. 

- Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih 

dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 

maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan 

bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era 

reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam 

pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang 

berwibawa.  

- Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan 

terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 
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pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma 

sandaran keadilan masyarakat. 

- Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses 

penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan 

hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga 

hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan 

keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap 

masyarakat.4 

b) Misi 

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, 

maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi 

tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah: 

- Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 

- Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

- Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

- Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.5 

5. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan agama Makassar 

Pengadilan Agama Makassar, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas 

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, 

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.6 

                                                           
4Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
5Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
6Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
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Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga berfungsi 

sebagai: 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi; 

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya; 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan); 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hokum Islam instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 

52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama; 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 

(20 Undang-undang Nomor 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Pengadilan Agama.  

f. Waarmeking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pembagian 

deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; 

g. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 

49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; 
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h. Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti Posbakum, Sidang Keliling, 

Pelayanan Hukum secara Cuma-cuma (Prodeo).7 

6. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Makassar 

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai 

(SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan 

susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. 

Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. 

Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, 

Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan 

Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 

orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena 

berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah 

pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya 

jumlah volume perkara. 8 

Berikut adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan 

periode kepemimpinan dari masa ke masa: 

Tabel 4. Susunan Pegawai Pengadilan Agama Makassar Dari Tahun ke 

Tahun. 

No Nama Ketua Periode Jabatan 

1 K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 

2 K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964 

                                                           
7Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
8Pengadilan Agama Makassar, pa-makassar.go.od, diakses pada tanggal 6 desember 2018. 
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3 K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976 

4 K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986 

5 Drs. H. Jusmi Hakim, SH. Tahun 1986 s/d Tahun 1996 

6 Drs. H. Abd. Razak Ahmad, SH., MH. Tahun 1996 s/d Tahun 1998 

7 Drs. H. M. Djufri Ahmad, SH., MH. Tahun 1998 s/d Tahun 2004 

8 Drs. H. M. Tahir R, SH. Tahun 2004 s/d Tahun 2005 

9 Drs. Anwar Rahmad, MH. Tahun 2005 s/d Tahun 2008 

10 Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010 

11 Drs. H. M. Nahiruddin Malle, SH., MH. Tahun 2010 s/d Tahun 2013 

12 Drs. H. Usman S, SH. Tahun 2013 s/d Tahun 2014 

13 Drs. Moh. Yasya', SH., MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016 

14 Drs. H. Damsir, SH., MH. Tahun 2016 s/d sekarang 

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018 

B. Kompetensi dan Syarat-Syarat Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan 

Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. 

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Termasuk dalam kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung terkait 

pengawasan secara tidak langsung ialah dengan membuat peraturan yang ditegaskan 

pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung yang berbunyi “Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi 
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kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya 

peradilan.”9 

 Mengenai kategorinya, PERMA jika ditinjau dari segi ketentuan perundang-

undangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 

10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembetukan Perundang-undangan, maka termasuk 

dalam salah satu jenis ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan 

Pembentukan Perundang-undangan sebagai berikut: 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden; 
e. Peraturan Daerah;10 

Hierarki peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 di atas tidaklah bersifat final dan limitatif 

dikarenakan masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui 

keberadaannya dengan status kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang termuat 

dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004 sebagai berikut: 

Jenis peratuaturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

                                                           
9Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 
10Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan 

Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 7. 
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sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.11 

Sedangkan penjelasan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain 
peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, Dewan Perwakilan Daerah, 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, 
Kepala badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh 
Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang.12 

Berangkat dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004 tersebut, menegaskan status PERMA sebagai salah satu peraturan 

perundang-udangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Menjadi salah satu dasar diaturnya mediasi ini, juga tercantum dalam 

konsederan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

yakni Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staadblad 1941 Nomor 44 dan 

Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Staadblad 1927 

Nomor 227.13 

Pada Pasal 130 ayat (1) menjelaskan bahwa: 

Pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan 
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang 
bersengketa.14 

Selanjutnya pada ayat (2) mengatur: 

Jika Perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu 
bersidan diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan 

                                                           
11Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7. 
12Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7. 
13Staadblad 1941 Nomor 44 dan Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan 

Madura (RBg) Staadblad 1927 Nomor 227. 
14Staadblad 1941 Nomor 44 dan Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan 

Madura (RBg) Staadblad 1927 Nomor 227. 
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untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan 
berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim biasa. 15 

Ayat (2) pada pasal 130 HIR tersebut menjelaskan bahwa, apabil aterjadi 

perdamaian pada saat mediasi, maka keduah belah pihak akan dibuatkan akta 

perdamaian yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian akan berlaku sebagai 

hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Sebab ketentuan dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan 

mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (3) di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

bahwa, hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk 

menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di 

Pengadilan. 

Begitu pula dalam ayat (4) Pasal 3 PERMA ini menyebutkan bahwa, dalam 

hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah 

Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk 

melakukan proses mediasi. Sehingga tidak menjalankan mediasi sesuai dengan 

peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat mengakibatkan putusan batal 

demi hukum. 

2. Syarat-syarat Mediator di Pengadilan Agama Makassar 

Dalam proses mediasi sebagaimana pada Pasal 1 dalam Ketentuan Umum 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ayat (1) bahwa mediasi adalah cara penyelesaian 

                                                           
15Staadblad 1941 Nomor 44 dan Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan 

Madura (RBg) Staadblad 1927 Nomor 227. 
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sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator, dalam hal ini mediator mengambil peran penting 

sebagai fasilitator yang dapat menunjang keberhasilan proses mediasi serta dapat 

membantu para pihak menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan kedua belah 

pihak, sehingga penentuan mediator harus diperhatikan dalam proses mediasi. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat mediator di 

antaranya dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016: 

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator 
sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan 
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.16 

Sertifikat mediator yang dimaksud di atas adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Mahkamah Agung. Menyatakan bahwa seorang telah mengikuti dan lulus pelatihan 

sertifikasi mediasi. Hal ini termuat dalam ayat (3) pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Selain dari skill dan kompetensi yang penting untuk dipertimbangkan dalam 

pemilihan mediator, syarat-syarat seorang dapat menjadi penengah atau mediator 

dalam proses mediasi juga harus diperhatikan, sebagaimana yang telah diatur dala 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa yang dapat bertindak selaku mediator adalah 

hakim yang bersertifikat mediator, pegawai pengadilan atau mediator nonhakim yang 

bersertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau dari lembaga yang terakreditasi 

oleh Mahkamah Agung. Sehingga, meskipun para pihak dapat menentukan atau 

memilih sendiri mediator yang akan menjadi pihak ketiga dalam proses mediasi, 

                                                           
16Republik Indonesia, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, 

h. 3.  
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mediator tersebut haruslah seorang mediator yang bersertifikat sesuai dengan aturan 

PERMA tersebut. 

Di Pengadilan Agama Makassar, hakim yang ditunjuk sebagai mediator, 5 

dari 8 telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan oleh Mahkamah 

Agung, yang artiya, dari segi persyaratan yang tetapkan oleh PERMA, sudah 

terlaksana dan sesuai ketentuan. Namun tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke 

tahun tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Keadaan ini 

meunjukkan bahwa letak permasalahannya bukan pada syarat mediatornya, akan 

tetapi ada sistem yang salah di sini. Bersertifikat atau telah mengikuti pelatihan 

sertifikasi saja tidaklah cukup.  

3. Kompetensi Mediator di Pengadilan Agama Makassar 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam proses mediasi, mediator 

adalah salah satu patron yang memiliki andil besar terhadap keberhasilan sebuah 

proses mediasi.  

Kompetensi mediator dalam hal ini adalah kualifikasi, skill dan keahlian 

mediator, yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak, yang mana 

latar belakang keilmuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu para pihak 

memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.  

Sebagaimana dalam perkara perceraian, yang dilatarbelakangi berbagai faktor 

yang memicu perselisihan, mulai dari persoalan ekonomi, psikologi, kerohanian, dan 

konflik-konflik lainnya. Keterlibatan mediator yang memiliki kualifikasi keilmuan 

yang signifikan dengan penyebab konflik akan memudahkan para pihak untuk 

memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat. 
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Misalnya saja, perselisihan yang dilatarbelakangi konflik ekonomi, di mana 

suami menjadi pihak tergugat dengan alasan ketidak mampuan memberikan nafkah. 

Untuk mengetahui suami pada kondisi yang tidak sanggup atau hanya sekedar lalai, 

maka dibutuhkan pakar ekonomi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kedua 

belah pihak. 

Dalam hal pertengkaran yang terus menerus, di mana kedua belah pihak 

saling mengklaim, pihak lainlah yang bersalah, lalai atau tidak dapat memenuhi 

tugasnya. Hal demikian banyak terjadi dalam proses mediasi, yang membutuhkan 

mediator yang ahli dalam bidang psikologi atau kerohanian untuk memberikan solusi 

yang tepat untuk kedua belah pihak.  

Oleh karena itu, terkait mediator, dalam prosedur pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa syarat di antaranya 

dalam ayat (2) Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016: 

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator 
sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan 
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.17 

Untuk memperoleh sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi 

mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang 

terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Aturan ini sudah ideal adanya, sebab untuk 

menjadi seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus. 

Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak menyinggung persoalan latar 

belakang keilmuan, dalam artian semua orang bisa menjadi mediator, dan yang paling 

berpeluang menjadi mediator adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum. 

                                                           
17Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, Ayat 2 Ketentuan Umum, h. 3.  
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Sedangkan hal ihwal yang menjadi latar belakang konflik dalam pernikahan bukan 

hanya persoalan hukum yang dapat diselesaikan oleh ahli dan praktisi hukum. 

Banyak persoalan sosial ekonomi dan psikis yang menjadi sebab dan latar 

belakang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang membutuhkan mediator 

non hakim dengan latar belakang keilmuan yang linear dengan akar permasalahan. 

Sehingga sangat perlu kiranya perekrutan mediator non hakim yang ahli dalam bidan 

tertentu (yang dibutuhkan) untuk disegerakan. 

Mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar khususnya, dengan 

mediator yang telah disiapkan oleh pihak Pengadilan, yakni Mediator Hakim yang 

bersertifikat dengan jumlah 5 orang dan dibantu dengan mediator hakim yang tidak 

bersertifikat 3 orang kesemuanya dengan latar belakang keilmuan hukum. 

Berikut daftar mediator hakim di Pengadilan Pengadilan Agama Makassar: 

Tabel 5. Daftar Mediator dan Jadwal Mediasi di Pengadilan Agama Makassar.  

No Nama Mediator Hakim Jadwal Keterangan 

1 Drs. Syahidal Senin Bersertifikat 

2 Dra. Hj. Nur Haniah, MH. Senin Bersertifikat 

3 Drs. H. M Idris Abdir, SH. MH. Selasa Bersertifikat 

4 Drs. H. M Ridwan Palla, SH. MH. Selasa  

5 Drs. H. Muhammad Yunus Rabu Bersertifikat 

6 Drs. H. Abdul Razak Rabu  

7 Dra. Bannasari, MH. Kamis Bersertifikat 

8 Drs. H. A Majid Jalaluddin, MH. Kamis  

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018. 
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Proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar masih sangat jarang dipimpin 

oleh mediator non hakim yang dipilih oleh para pihak, sebab di Makassar sendiri 

belum ada penggunaan jasa mediator non hakim, berbeda halnya dengan kota lain 

seperti Surabaya, yang telah menyediakan mediator non hakim, yang pada umumnya 

adalah mantan praktisi hukum yang telah pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Banyak 

diantara para pensiunan hakim, jaksa dan profesi hukum lainnya yang menjadi 

mediator ekternal.18 

Dalam pelatihan mediator, tidak ada kurikulum atau materi baku yang 

menjadi standa tetap, sehingga sangat sulit mengukur skill mediator secara objektif. 

Sebab selama pelatihan sertifikasi mediator, materi yang diterima oleh para peserta 

bersifat random seputar mediasi saja yang dilengkapi dengan simulas dan praktik 

mediasi. 

Sejauh ini, belum ada standar yang baku untuk mengukur keterampilan dan 

skill mediator secara objektif, terlebih dalam lingkungan pengadilan Agama Makassar 

yang menjadi mediator dan menerima pelatihan sertifikasi mediator adalah hakim 

dengan latar belakang keilmuan hukum.  

Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang perceraian yang 

diterima di pengadilan Agama Makassar dengan rata-rata penyebab perceraian 

(pengajuan gugatan) adalah masalah psikologis dan ekonomi seperti konflik yang 

berkepanjangan, keluhan salah satu pihak atas sikap tidak bertanggung jawab pihak 

lainnya, kecemburuan, dan juga persolan ekonomi seperti sikap acuh tak acuh suami 

dalam memenuhi nafkah materi untuk istri dan keluarganya. Dalam kondisi seperti 

                                                           

18Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 

Desember 2018. 
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ini, sangat dibutuhkan skill khusus terutama dalam persoalan psikologi, yang akan 

lebih efektif jika ditangani para pakar psikologi yang ahli pada bidang ini, begitu pula 

dengan dengan keluhan seputar ekonomi yang sudah seyogyanya ditangani oleh ahli 

ekonomi pula. 

Sebab di era modern seperti saat ini, dimana masyarakat cenderung 

mempercayakan segala hal ihwal kehidupan mereka pada para pakar. Misalnya saja, 

orang mempercayakan kesehatannya pada ahli, seperti dokter, perawat dan 

sejenisnya. Masyarakat modern bahkan cenderung mempercayakan permasalahan 

keuangannya pada financial planner, masyarakat modern mempercayakan pendidikan 

anak-anaknya pada ahli, masyarakat modern bahkan mempercayakan benak dan isi 

pikirannya pada para ahli/pakar, seperti konselor, psikiater dan lain-lain. 

Termasuk dalam hal ini adalah ahli spiritual, yang juga dibutuhkan dalam 

proses mediasi yang melibatkan konflik seputar pelanggaran-pelanggaran kewajiban, 

seperti suami atau istri yang dianggap tidak bertanggungjawab atas status dan 

tugasnya dalam keluarga, yang juga banyak menjadi penyebab perceraian (ajuan 

gugatan) para pihak di Pengadilan Agama. 

Kualifiksi pendidikan dan skill mediator yang relevan dengan latar belakang 

konflik adalah hal yang patut dipertimbangkan dalam proses mediasi. Sebab segala 

bentuk persoalan yang melatar belakangi konflik idealnya diselesaikan dengan 

teknik-teknik yang sesuai pula. Mediator hakim dengan latar belakang hukum bukan 

tidak bisa menyelesaikan konflik yang termasuk dalam “bukan perbuatan hukum”, 

akan tetapi akan lebih maksimal dalam upaya jika konflik yang ditangani oleh 

ahlinya. 
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Keterlibatan ahli atau pakar dalam lembaga perdamaian di pengadilan juga 

dapat menumbuhkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat, seperti halnya budaya 

masyarakat modern yang cenderung mempercayakan hal ihwal kehidupannya pada 

para ahli dan pakar. Oleh karena itu sangat penting merekrut mediator non hakim 

sebagai tenaga profesional dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan 

persoalan yang menjadi latar belakang konflik. 

Sehingga, tenaga profesional tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

para pihak yang berperkara menurut latar belakang konflik masing-masing. 

Kedepannya, lembaga perdamaian di pengadilan juga dapat menjadi lembaga 

Alternatif Dispute Resolution yang dapat menjadi alternatif idel dalam mengatasi 

penumpukan perkara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. 

Lembaga Perdamaian tersebut berpeluang mejadi alternatif untuk 

menyelesaikan persoalan nonlitigasi, tidak hanya memediasi kedua belah pihak akan 

tetapi juga memberikan pelayanan kaukus bagi salah satu pihak terutama dalam 

dalam perceraian, di mana banyak ditemui para pihak yang dimediasi terkadang lebih 

membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluhannya19 

Belum lagi jika ditinjau dari segi model mediasi sebagai mana yang 

diungkapkan Nunaningsih Amriani  dalam bukunya yang berjudul Mediasi Alternatif 

Pengelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, yang membagi mediasi ke dalam 4 

model, yakni: Model Penyelesaian, Model Fasilitasi, Model Therapeutic dan Model 

Evaluative, yang mana mediasi penyelesaian perkara perceraian lebih condong pada 

                                                           
19Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 

Desember 2018 
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mediasi model Therapeutic. Sebab lebih mengutamakan selesainya sengketa dan juga 

para pihak menjadi baik tau tetap berhubungan baik.20 

Kebutuhan inilah yang menjadi pertimbangan sangat perlunya mediator non 

hakim yang profesional di bidang-bidang yang dibutuhkan, selain utnuk memenuhi 

kebutuhan para pihak yang berperkara, penyediaan mediator non hakim juga dapat 

menumbuhkan kepercayaan dan rasa “kebutuhan” masyarakat akan jasa ahli dan 

pakar untuk menyelesaikan segala persoalan yang menjadi latar belakang konflik. 

Sehingga dapat memaksimalkan upaya perdamaian dalam mediasi. 

C. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama 

Makassar 

Tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di lembaga perdamaian 

Pengadilan Agama Makassar dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan angka 

keberhasilan mediasi berikut: 

Tabel 6. Grafik Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar. 

                                                           
20Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 

(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h. 86. 
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Selengkapnya, data terkait akumulasi kasus yang diterima di pengadilan 

Agama Makassar dalam periode 2015 hingga Oktober 2018 akan dicantumkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 7. Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Dalam Kurun Waktu 2015. 

NO Bulan Perkara 

Diterima 

Perkara Tidak 

Bisa Dimediasi 

Perkara 

Dimediasi 

Mediasi 

Berhasil 

Sisa 

Perkara 

1 Januari 221 157 23 1 455 

2 Februari 189 124 44 - 476 

3 Maret 214 162 67 2 461 

4 April 208 180 53 - 436 

5 Mei 179 108 48 1 459 
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6 Juni 153 120 56 1 436 

7 Juli 133 135 34 - 400 

8 Agustus 221 109 54 - 458 

9 September 227 143 67 4 475 

10 Oktober 200 158 64 - 453 

11 November 154 134 30 1 441 

12 Desember 145 217 52 1 307 

 Jumlah 2.244 1.747 592 11 5.257 

 Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018. 

Tabel 8. Jumlah Perkara Perceraian Yang Masuk Dalam Kurun Waktu 2016. 

NO Bulan Perkara 

Diterima 

Perkara Tidak 

Bisa Dimediasi 

Perkara 

Dimediasi 

Mediasi 

Berhasil 

Sisa 

Perkara 

1 Januari 242 113 45 1 391 

2 Februari 210 132 66 1 403 

3 Maret 196 138 53 2 408 

4 April 241 111 64 1 474 

5 Mei 211 133 64 - 488 

6 Juni 111 169 68 1 362 

7 Juli 222 75 45 - 464 

8 Agustus 240 114 77 2 513 

9 September 215 159 59 2 510 

10 Oktober 220 190 55 6 485 

11 November 246 194 71 3 466 
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12 Desember 175 198 77 1 366 

 Jumlah 2.529 1.726 744 20 5.330 

 Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018. 

Tabel 9. Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Dalam Kurun Waktu 2017. 

NO Bulan Perkara 

Diterima 

Perkara Tidak 

Bisa Dimediasi 

Perkara 

Dimediasi 

Mediasi 

Berhasil 

Sisa 

Perkara 

1 Januari 231 18 19 - 402 

2 Februari 215 139 39 2 439 

3 Maret 232 170 47 0 454 

4 April 175 154 44 0 431 

5 Mei 193 180 46 1 398 

6 Juni 75 111 26 0 336 

7 Juli 280 182 33 0 401 

8 Agustus 241 176 57 0 409 

9 September 172 168 38 0 375 

10 Oktober 279 205 33 0 416 

11 November 246 213 50 0 399 

12 Desember 125 240 49 0 235 

 Jumlah 4.826 1.956 300 3 4.695 

 Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018. 

Tabel 10. Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Dalam Kurun Waktu 2018. 

NO Bulan Perkara 

Diterima 

Perkara Tidak 

Bisa Dimediasi 

Perkara 

Dimediasi 

Mediasi 

Berhasil 

Sisa 

Perkara 
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1 Januari 317 142 37 1 373 

2 Februari 232 166 38 1 401 

3 Maret 245 236 42 1 368 

4 April 245 184 44 1 385 

5 Mei 243 256 38 3 334 

6 Juni 103 99 16 - 322 

7 Juli 308 160 61 1 408 

8 Agustus 242 204 54 2 392 

9 September 279 189 54 3 428 

10 Oktober 264 240 56 0 396 

11 November - - - - - 

12 Desember - - - - - 

 Jumlah 3.645 1.876 880 13 3.807 

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018 

Dari tabel di atas tergambar jumlah perkara yang masuk tiap bulannya di 

Pengadilan Agama Makassar dengan rata-rata 200 hingga 300 perkara, atau rata-rata 

10 perkara per harinya. Namun dari keseluruhan jumlah perkara perceraian yang 

diterima oleh Pengadilan Agama Makassar, yang dimediasi kurang dari setengah dari 

keseluruhan jumlah perkara yang diterima dan hanya berhasil mendamaikan sekitar 

belasan perkara saja tiap tahunnya. 
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi pada Kasus 

Perceraian di Pengadilan Agama Makassar 

Berikut adalah jumlah perkara yang diterima selama kurun waktu 4 tahun di 

Pengadilan Agama Makassar: 

Tabel 11. Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Sepanjang Tahun 2015-

2018. 

NO Tahun Perkara 

Diterima 

Perkara Tidak 

Bisa Dimediasi 

Perkara 

Dimediasi 

Mediasi 

Berhasil 

Sisa 

Perkara 

1 2015 2.244 1.747 592 11 5.257 

2 2016 2.529 1.726 744 20 5.330 

3 2017 4.826 1.956 300 3 4.695 

4 2018 3.645 1.876 880 13 3.807 

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018. 

Dari data di atas, tergambar jelas perbedaan angka perkara yang diterima oleh 

Pengadian Agama Makassar, kemudian selisih jumlah perkara yang dapat dimediasi  

dan tidak dapat dimediasi pada lembaga damai di Pengadilan Agama Makassar. 

Menurut keterangan salah satu Mediator Hakim, Bannasari, menyatakan bahwa 

penyebab utama mediasi tidak dapat dilakukan pada kasus tersebut adalah karena 

ketidakhadiran peserta mediasi atau pihak yang berperkara.  

Seperti pada data tahun 2015 misalnya, jumlah perkara diterima adalah 2.244, 

dari keseluruhan perkara tersebut hanya terdapat 592 perkara yang dapat dimediasi, 

sedangkan sisanya sebanyak 1.747 perkara tidak dapat dimediasi. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat pelaksanaan 

mediasi yakni keengganan para pihak untuk menjalankan mediasi, sehingga 

ketidakhadiran menjadi alasan batalnya pelaksanaan mediasi, sebab mediasi tidak 

dapat dilakukan bila hanya satu pihak saja yang hadir, serta tidak dapat diwakili oleh 

pihak lain maumpun penasihat hukum. Selain itu, berbagaai faktor juga menjadi 

pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama makassar. 

Sebelumnya, akan digambarkan proses berperkara di Pengadilan Agama 

Makassar, sebagai berikut: 

 

Tabel 12. Proses Berperkaran di Pengadilan Agama Makassar. 
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1. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi 

Selain dari kualifikasi atau kompetensi mediator yang turut andil dalam 

pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, berbagai 

faktor juga turut menyokong keberhasilan proses mediasi dia natarnya: 

a. Iktikad baik para pihak 

Kehadiran para pihak selama proses mediasi berlangsung adalah kunci dari 

terlaksananya sebuah proses mediasi, sebab mediasti tidak dapat dilangsungkan 

apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menghadiri proses mediasi. Sebab 

proses mediasi tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan ke pihak lain, dengan kata lain 

yang wajib menghadiri proses mediasi adalah suami dan istri, tidak dapat diwakili 

oleh keluarga, kerabat atau kuasa hukumnya. 

Kesediaan para pihak menghadiri mediasi mengindikasikan iktikad baik para 

pihak melaksanakan proses persidangan yang telah ditentukan, adapun hasil dari 

proses mediasi selanjutnya masih tetap bergantung pada iktikad baik para pihak 

dalam bersikap kooperatif selama proses mediasi berlangsung. 

Sebab seyogyanya proses mediasi membutuhkan kerja sama atau sikap 

koperatif antara kedua belah pihak, agar masing-masing mengutarakan pendapat dan 

permasalahan dari sudut pandang masing-masing untuk kemudian bersama-sama 

dengan mediator mencari jalan keluar atau solusi atas pertikaian dan permasalahan 

yang melatar belakangan tujuan perceraian. 
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Iktikad baik dan sikap koperatif juga menjadikan keberhasilan dalam proses 

mediasi jadi cenderung lebih tinggi, hal tersebut juga membuka peluang saling 

memaafkan serta penerimaan antara kedua belah pihak untuk rukun kembali.21 

Kondisi serupa juga memudahkan mediator dalam mendamaikan para pihak, 

sebab kedua belah pihak masing-masing memiliki iktikad baik sehingga lebih mudah 

untuk mengemukakan dan menceritakan keluhan dan tuntutannya sehingga lebih 

mudah untuk mempertemukan maksud dan tuntutan masing-masing untuk kemudian 

dirumuskan solusi perdamaian untuk keduanya. 

b. Kompetensi Mediator 

Faktor pendukung keberhasilan mediasi selanjutnya, adalah kompetensi atau 

kualifikasi mediator yang menjadi pemandu atau penengah jalannya proses mediasi. 

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

mengatur tentang penentuan mediator, yang mana memperioritaskan mediator yang 

telah mendapatkan pelatihan sertifikasi mediator yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung atau lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut 

bertujuan demi efektifitas mediasi di Pengadilan.  

Sehingga menjadi sangat penting memperhatikan seputar kompetensi dan 

kualifikasi mediator dalam proses mediasi. Namun, hingga kini belum ada 

standarisasi khusu atau materi baku yang menjadi tolok ukur kualifikasi mediator, 

sebagaimana pelatihan mediator yang tidak mengacu pada materi kurikulum yang 

baku. Para hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi mediator hanya diberikan 

                                                           

21Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 

Desember 2018. 
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pelatihan dan simulasi mediasi tanpa adanya materi baku yang menjadi acuan yang 

paten.22 

Dikarenakan keadaan tersebut, sehingga sangat sulit mengukur kompetensi 

dan skill me diator, terutama mediator hakim dengan latar belakang keilmuan hukum, 

yang bukan mediator non hakim yang memiliki latar belakang profesi lainnya yang 

sangat dibutuhkan dalam membantu para pihak menyelesaikan konflik berdasarkan 

latar belakang penyebab konflik itu sendiri. Sebab tidak semua konflik yang terjadi 

dilatarbelakangi atau dipicu oleh perbuatan hukum atau konflik hukum yang idealnya 

diselesaikan oleh ahli atau praktisi hukum.  

Selama proses mediasi, memungkinkan para pihak meminta jasa seorang ahli, 

untuk memberikan penjelasan terkait materi tertentu yang disengketakan berdasar 

ilmu pengetahuan atau latar belakang pendidikan sang ahli. Semisal terjadi 

perdebatan antara kedua belah pihak terkait materi tertentu sedangkan materi tersebut 

sifatnya sangat penting dalam proses perdamaian yang sedang dilaksanakan.23  

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, hal serupa diatur dalam Bagian ke-3, Pasal 26 yang berbunyi: “Atas 

persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum mediator dapat menghadirkan seorang 

atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.” Hal ini sebagai 

upaya untuk memaksimalkan proses perdamaian dalam pelaksaan mediasi yang 

berorientasi pada pemecahan masalah anatar kedua belah pihak. 

                                                           
22Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 

Desember 2018. 

23D.Y. Witanto, Hukum Acra Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Trntang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 199. 
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Namun, pada kenyataanya, keterlibatan ahli dalam proses mediasi di 

Pengadilan Agaam Makassar, belum pernah terjadi selama proses pelaksaan mediasi. 

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi 

Faktor utama yang menghambat keberhasilan mediasi, yang paling pertama 

terletak pada gagalnya pelaksanaan mediasi yakni tidak jadinya dilakukan mediasi 

disebabkan ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak yang hendak di mediasi, 

sekalipun salah satu pihak (penggugat atau tergugat) hadir, mediasi tepat tak dapat 

dilakukan sebab mediasi hanya dapat dilakukan apabila keduah belah pihak hadir, 

serta tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau orang lain. 

Dari tabel jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Makassar dari 

tahun 2015 hingga Oktober 2018, menunjukkan hampir setengah dari kasus 

perceraian  yang diterima tidak dapat dimediasi, dengan sebagian besar alasannya 

adalah ketidakhadiran kedua belah pihak atau salah satu pihak yang hendak di 

mediasi sekalipun telah diberikan surat panggilan dari Pengadilan Agama Makassar. 

Selain itu, terdapat faktor lain juga turut menjadi penghambat keberhasilan 

mediasi di antaranya: 

a. Konflik yang berkepanjangan  

Alasan perceraian yang banyak ditemukan di Pengadilan Agama Makassar 

adalah konflik yang berkepanjangan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus 

dalam waktu yang lama. Kondisi ini juga mengakibatkan para pihak enggan untuk 

berdamai apalagi menempuh jalur damai, sebab masing-masing atau salah satu pihak 

telah berbulat tekat untuk bercerai. 
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Kondisi tersebut juga mengakibatkan mediator cenderung kesulitan dalam 

proses mediasi, sebab masing-masing pihak sama-sama bersikeras merasa benar dan 

lawannya lah yang salah.24 

Salah satu karakter medasar manusia adalah potensinya yang besar untuk 

konflik, hal ini juga telah dijelaskan dalam QS al-Kahf/18: 54 dan beberapa ayat 

dalam al-Qur’an lainnya menjelaskan potensi-potensi ego manusia.  

Bahkan Ibnu Abbas pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang memiliki 

kecenderungan amat besar untuk konflik selain manusia. Bermacam potensi yang 

berbeda yang saling berlawanan dan saling bertabrakan telah memicu munculnya 

dinamika konflik ini.25 

International Encyclopedia of the Social Sciences bahkna mendefinisikan 

konflik sebagai: 

“A struggle over values or claims to status, and acarce resources, in which 
the aims of the conflicting parties are not only to gain the desired values but 
also to neutralieze, enjure or eliminate their rivals.”26 

Dapat dilihat bahwa konflik merupakan suatu kondisi pertentangan antara dua 

kepentingan, yang antara keduanya saling memperebutkan bahkan saling berusaha 

untuk mengalahkan, mengeliminasi dan menyingkirkan, bahkan melukai lawan 

masing-masing. Kondisi serupa inilah yang kerap ditemui dalam hal yang berkaitan 

dengan konflik yang melibatkan kepentingan individu. 

                                                           

24Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 

Desember 2018. 

25Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe’i, Sosiosophologi Sosiologi Islam Bebasis Hikmah 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 175. 

26William A. Darity Jr., International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol 3 (USA: Gale, 

1974), h. 232. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi dan tugas mediator bukanlah perkara 

sepele, sebab konflik sosiologis yang terjadi antara kedua belah pihak yang berusaha 

untuk didamaikan oleh mediator bukan perkara mudah terlebih lagi konfliknya telah 

berlarut-larut dan terjadi terus menerus dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, 

kualifikasi dan skill mediator sangat berperan penting dalam hal ini. Sehingga penting 

untuk mempertimbangkan kualifikasi keilmuan atau latar belakang keilmuan 

mediator. 

Konflik yang berkepanjangan juga menjadi penyebab perceraian yang paling 

banyak ditemui selama proses mediasi, dan menjadi konflik yang paling sulit 

didamaikan. Adanya saling tuduh pihak satu dan pihak lawan bahwa lawanlah yang 

bersalah sehingga sangat sukar untuk didamaikan. 

b. Tekat bulat para pihak untuk bercerai 

Pada umumnya, pihak suami ataupun istri yang mengajukan gugatan 

perceraian ke Pengadilan Agama, datang dengan tekat bulat dan niatan yang 

sungguh-sungguh untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan beragam alasan 

yang melatar belakanginya.  

Tekat bulat tersebut juga terbangun akibat berlarut-larutnya perselisihan 

antara keduanya, sehingga terkadang salah satu pihak atau kedua belah pihak telah 

merasa muak atas pertengkaran yang terus menerus, sehingga sangat sulit untuk 

merukunkan kembali. Fenomena seperti ini termasuk yang paling banyak ditemukan 

dalam selama proses mediasi.27 

                                                           
27Bannasari, Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 6 

Desember 2018 
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Keterbatasan waktu dalam proses mediasi juga menjadi kendala dalam proses 

mediasi dengan konflik yang dilatar belakangi oleh pertikaian yang telah terjadi lama 

dan berlarut-larut semacam ini.  

c. Waktu dan penempatan mediasi 

Waktu dan penempatan medais menjadi salah satu faktor terpenting dalam 

upaya memperdamaikan kedua belah pihak yang berselisih, terutama dalam perkara 

perceraian yang mana kebanyak yang memututuskan hendak bercerai 

dilatarbelakangi oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan telah berlarut-

larut. Sehingga dalam proses mediasi yang dilakukan di pengadilan akan menemui 

berbagai kesulitan yang disebabkan oleh kesungguhan salah satu atau kedua belah 

pihak untuk mengakhiri hubungan perkawinannya. 

Jika mengacu pada perintah al-Quran seperti yang termuat dalam QS al-

Nisa>’/4: 35. 

                            

                    

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

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

dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud 

mengadakan perbaikakan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri 

itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”28 

Perintah memperdamaikan kedua belah pihak dalam ayat di atas adalah ketika 

khawatir terjadi perpecahan, yang artinya ketika telah terlihat tanda-tanda atau ketika 

menghawatirkan akan terjadinya perpecahan maka sedini mungkin pihak keluarga 

                                                           
28Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet I; Bandung: 

Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 84. 
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atau para pihak mengutus juru damai atau penengah yang dapat membantu untuk 

memecahkan masalah. Sebab semakin berlarut-larut masalah akan semakin sulit 

mendamaikannya dikarenakan kedua pihak telah bulat tekatnya untuk berpisah.  

Penempatan waktu atau kesempatan dalam mediasi di pengadilan dapat 

dianggap cenderung lambat, sebab pasangan suami istri yang berniat hendak bercerai 

di Pengadilan Agama cenderung telah melalui pertengkaran yang cukup lama 

sehingga membangun tekat yang kuat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya, 

yang kemudian menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi yang 

bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. 

Dalam hal ini, para ulama pun bersepakat bahwa mengutus hakam atau 

penengah ketika terjadi perselisihan di antara suami isteri adalah ketika sebelum 

diketahui di antara mereka siapa yang berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa 

keduanya berbuat nusyuz, sementara suami enggan untuk memperlakukan isterinya 

dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik.29 

Adapun menurut Imam Syafi’i, kata ( فابعثوا fab’atsu ) dalam QS al- Nisa>’ ayat 

35 bermakna wajib, untuk menghindari kemudharatan, atau untuk mencegah 

pertikaian/perselisihan berlarut-larut dan mencegah retaknya hubungan perkawinan di 

antara keduanya. Dengan kata lain, wajibnya mengutus hakam dalam hal ini, adalah 

ketika baru dikhawatirkan terjadinya perpecahan, bukan setelah terjadinya 

perpecahan itu sendiri, yang mengindikasikan aadanya upaya pencegahan. 

Terkait kedudukan dan kewenangan hakam para ulama berbeda pendapat 

sebagaimana penulis telah uraikan pada bab sebelumnya. Penulis sendiri lebih 

                                                           
29Ibnu Quda>mah, al-Mughni Syar Mukhtasyar al – Kharaqi (Saudi: al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ 

al-Da’wah wa al-Irsya>d, tt), h. 107. 
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cenderung kepada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hakam tidak mempunyai 

wewenang dalam hal ihwal pemutusan ikatan suami-isteri, karena tidak ada indikasi 

selain kata islah (mendamaikan) dalam QS al-Nisa>’/4: 35 tersebut. Pada intinya 

penulis sepakat bahwa yang diperintahkan mengangkat hakam ialah penguasa,  

namun bukan berarti bahwa yang diangkat itu juga harus dari penguasa, karena 

penggunaan dlamir “hi” pada kata ahlihi (  أهله ) dan “ha” pada kata ahliha ( لها ْ هَ أ ) 

dan penyebutan dua kata hakam atau hakamain, menunjukan bahwa hakam yang 

diangkat oleh penguasa itu merupakan wakil yang merepresentasikan masing-masing 

pihak, baik dari pihak suami maupun isteri.30 

Hakam dalam hal ini ialah sekelompok orang (dua orang atau lebih) dari 

keluarga pihak-pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-

ihwal pasangan dan problematika yang sedang terjadi antara keduanya, yang dipilih 

oleh hakim (ulul amri), yang tentu saja yang dapat menjadi penengah di sini adalah 

orang-orang yang bersikap netral dan tidak memihak dalah satu pihak melainkan 

semata-mata mengusahakan kemaslahatan bagi kedua belah. 

Hakam yang diangkat serta ditugaskan (diutus) untuk bermusyawarah secara 

proaktif baik sesama hakam dari perwakilan pihak lainnya maupun dengan pasangan 

yang berselisih dengan tujuan menjembatani dan mengengahi, serta mencari akar 

permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Solusi 

jalan damai itulah yang kemudian ditawarkan kepada pasangan suami-isteri yang 

berselisih untuk dijadikan jalan-jalan kesepakatan damai bagi keduanya. 

                                                           
30Nur Taufik Sanusi, Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur’an dalam Mengelo la Konflik 

Menjadi Harmoni (Depok: Elsas, 2010), h. 115.  
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Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua 

belah pihak dan upaya mendamaikan yang dilakukan telah menemui jalan buntu, 

maka dapatlah dikatakan telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan suami-isteri 

tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil 

keputusan bagi pasangan tersebut. Adapun hasil penyelidikan dan pendapat para 

hakam selama ditugaskan, menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun alat bukti 

bagi hakim dalam memutuskan perkara setelahnya. 

Jika ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, maka waktu yang telah di atur dalam PERMA tersebut tidak sesuai 

dengan amanat QS al-Nisa>’/4: 35, yang mana perpecahan dalam rumah tangga harus 

disegerakan untuk di damikan atau dicarikan solusinya dengan mengutuh hakam, atau 

wakil dari kedua belah pihak.  

Dalam hal ini, mediasi juga dapat menjadi wewenang Kantor Urusan Agama 

(KUA) yang telah memiliki Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Pernikahan (BP4) yang berada di bawah naungannya. Idealnya, BP4 yang berada di 

bawah naungan KUA ini, tidak hanya memberikan kursus pranikah, atau nasihat 

pernikahan pada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sekaligus 

sebagai langkah preventif dalam mencegah perceraian, tapi juga berwenang dalam hal 

memdiasi pasangan suami istri yang hendak bercerai demi mendamaikan keduanya.  

d. Budaya dan Kultur Hukum Masyarakat 

Nampaknya mediasi belum mendapat tempat dalam kebudayaan masyarakat, 

khusunya yang tergambar dari data yang didapatkan di Pengadilan Agama Makassar, 

di mana sebagian besar perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama 
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Makassar tidak dapat dimediasi dengan alasan tidak hadirnya salah satu pihak 

pemohon atau termohon atau keduanya.  

Hal ini mengindikasikan keengganan masyarakat untuk menghadiri mediasi 

dengan kata lain, masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar 

masih belum menempatkan mediasi sebagai prioritas dalam mengatasi permasalahan 

perkawinan.  

Secara umum, tantangan terbesar mediasi di Indonesia adalah kurangnya 

kepercayaan dan rasa butuh masyarakat terhadap mediasi dalam upaya menyelesaikan 

konflik yang terjadi, terutama dalam urusan rumah tangga. Sehingga tidak berlebihan 

jika menempatkan pemberdayaan mediasi atau Alternatife Dispute Resolution (ADR) 

sebagai “PR” panjang di Indonesia.  

Sekalipun secara yuridis, mediasi telah mendapat perhatian begitu besar, 

terbukti dari sejak dikeluarkannya PERMA Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

pada tahun 2003, hingga kini telah mengalami tiga kali perubahan yakni PERMA 

Nomor 2 Tahun 2003, Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan yang terakhir adalah PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016. Secara yuridis perubahan atas PERMA tersebut sudah 

terbilang ideal demi meningkatkan efektifitas mediasi di Pengadilan. Namun pada 

kenyataannya, dari data hasil mediasi di Pengadilan Agama Makassar khususnya, dari 

tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan untuk pemberdayaan 

lembaga damai, hal ini tergambar jelas dari grafik keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar. 

Upaya peningkatan efektivitas mediasi terbilang sudah maksimal, terutama 

aturan yang termuat dalam PERMA yang sifatnya mengikat bahkan memaksa, seperti 

contoh dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA  Nomor 1 Tahu 2016 disebutkan bahwa setiap 
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hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi.  

Ketentuan dalam pasal ini, memberikan gambaran jelas tentang ruang lingkup 

mediasi yang mencakup seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan 

umum dan peradilan Agama. Dijelaskan juga dalam Pasal 3 ayat (3) di PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 bahwa, hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan 

para pihak untuk menempuh mediasi, sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, 

telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

mediasi di Pengadilan. 

Begitu pula dalam ayat (4) Pasal 3 PERMA ini menyebutkan bahwa, dalam 

hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

apabila diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah 

Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk 

melakukan proses mediasi. Sehingga tidak menjalankan mediasi sesuai dengan 

peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat mengakibatkan putusan batal 

demi hukum. 

Peraturan dalam PERMA tersebut sangatlah jelas dan tegas, bahkan tak hanya 

aturan terkait mediasi yang dimaksimalkan. PERMA ini juga mengatur dengan sangat 

akurat terkait pemilihan mediator sebagai pemandu jalannya proses mediasi. Bahkan 

mediator yang disiapkan di Pengadilan (Pengadilan Agama Makassar, sebagai Lokasi 

dalam Penelitian ini) tidak dikenakan biaya tambahan untuk meringankan beban para 

pihak, namun kendati demikian, sebagian besar para pihak yang hendak bercerai 

menghindari proses mediasi dengan tidak menghadiri panggilan mediasi. 
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Berdasar pada fakta-fakta tersebut, efektifitas mediasi tidak hanya dapat 

dimaksimalkan dengan peraturan-peraturan yang bahkan sudah terbilang ideal, 

bahkan terkesan memaksa dan seperti sumur yang mencari timba. Untuk menjadikan 

mediasi sebagai prioritas atau sebuah alternatif dalam penyelesaian konflik rumah 

tangga (perkawinan) dibutuhkan sebuah metode untuk membuat rasa kebutuhan 

masyarakat terhadap mediasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi sebagai 

salah satu alternatif penyelesaian konflik.  

Terutama di era modern seperti saat ini, di mana masyarakat cenderung 

mempercayakan segala hal ihwal kehidupan mereka pada para pakar. Misalnya saja, 

orang mempercayakan kesehatannya pada ahli, seperti dokter, perawat dan 

sejenisnya. Masyarakat modern bahkan cenderung mempercayakan permasalahan 

keuangannya pada financial planner, masyarakat moderen mempercayakan 

pendidikan anak-anaknya pada ahli, masyarakat modern bahkan mempercayakan 

benak dan isi pikirannya pada para ahli/pakar, seperti konselor, psikiater dan lain-

lain. 

Kebudayaan seperti itu lahir bukan dari paksaan, melainkan terbangun dari 

kepercayaan dan rasa kebutuhan masyarakat terhadap para ahli dan pakar untuk 

menyelesaikan segala persoalan kehidupan mereka. Ruh ini lah yang tidak hidup di 

lembaga perdamaian di Pengadilan, sehingga metode seperti Alternatif Dispute 

Resolution (ADR) yang di dalamnya termasuk mediasi belum menjadi kebutuhan 

krusial bagi para pihak yang bertikai. 

e. Sarana dan Fasilitas 

Hanya terdapat satu ruagan yang difungsikan sebagai ruang mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar dengan ukuran sekitar 3x2 meter, yang sebelumnya terdapat dua 
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ruangan. Furnitur hanya dilengkapi satu buah meja dan masing-masing satu buah 

kursi untuk mediator, pihak pemohon dan termohon, jam dinding, dan beberapa 

hiasan dinding, tanpa dilengkapi tissue dan perlengakapn lainnya yang dapat 

menunjang kenyamanan peserta mediasi. 

Kondisi dan suasana nyaman turut menjadi penunjang dalam penyelesaian 

konflik, di mana suasana dan ruangan yang nyaman dapat membantu para pihak 

merasa nyaman di tengah pergolakan batin dan emosi yang tidak stabil. 

Selain itu, tidak terdapat ruangan khusus untuk menangani kaukus di lembaga 

damai pengadilan Agama Makassar, yang pada hakikatnya, proses kaukus juga 

menjadi salah satu alternatif yang seharusnya dimaksimalkan agar upaya perdamaian 

dapat mencapai hasil yang maksimal pula. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa kompetensi mediator pada kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Syarat-syarat mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediator di Pengadilan adalah hakim atau pihak lain 

yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 

Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus 

atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ketentuan dalam PERMA ini 

sudha terpenuhi dalam penetapan syarat pemilihan mediator di Pengadilan 

Agama Makassar. Sebagaimana kekurangan dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 ini, selanjutnya menjadi kelemahan dalam pelaksanaan 

mediasi sebab seluruh mediator di Pengadilan Agama Makassar adalah 

hakim dengan latar belakang keilmuan hukum, bukan mediator yang 

berlatar belakang keilmuan yang dibutuhkan berdasarkan sebab-sebab 

perceraian. 

2. Mediator sebagai patron dalam proses mediasi yang menunjang 

keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian, ditentukan dari kompetensi 

dan skill yang dimilikinya. Idelanya mediator memiliki kompetensi 

psikologi dan basic keilmuan lain yang relevan dengan penyebab 

perceraian atau alasan-alasan yang melatar belakangi pertengkaran kedua 

belah pihak untuk kemudian dapat membantu kedua belah pihak untuk 
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menemukan solusi dari permasalahannya. Kompetensi inilah yang tidak 

dimiliki oleh mediator di pengadilan Agama Makassar yang 

keseluruhannya adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum. 

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi adalah 

kompetensi mediator dan juga iktikad baik dari para pihak untuk 

mengikuti proses mediasi hingga selesai. Adapaun yang menjadi 

penghambat keberhasilan mediasi juga adalah kurang kompetennya 

mediator, yakni kompetensi latar belakang keilmuan mediator yang tidak 

sesuai atau tidak relevan dengan permasalahan yang menjadi latar 

belakang perceraian atau penyebab pertengkaran kedua belah pihak dan 

keengganan para pihak untuk mengikuti prosedur dan menghadiri mediasi. 

Selain itu, waktu penempatan mediasi yang terbilang kurang tepat atau 

terlambat, jika merujuk pada QS al-Nisa>’/4: 35. Sehingga pertengkaran 

yang sudah berlangsung terus-menerus atau berlarut-larut akan sulit 

didamaikan. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat berimplikasi pada beberapa hal 

yakni:  

1. Mahkamah Agung, selaku lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia 

sesuaia amanat Undang-undang 1945, berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari pelaksanaan mediasi yang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya pada perkara 

perceraian di Pengadilan Agama yang belum maksimal. Sekiranya 

Mahkamah agung dapat meninjau kembali Perma tersebut, khusunya pada 
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aturan terkait penentuan mediator dan penempatan penempatan 

pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan QS al-Nisa>’/4: 35. Sehingga 

tujuan dari mediasi ini, untuk merukunkan dan mengatasi persoalan rumah 

tangga dapat tercapai. 

2. Perlunya upaya peningkatan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama 

Makassar, sehingga kiranya perlu disegerakan merekrut mediator non 

hakim dengan latar belakang kelimuan yang dibutuhkan. Hal ini juga 

bertujuan agar dapat mengurangi beban hakim dan meminimalisir 

penumpukan perkara. 

3. Menjadikan lembaga perdamaian di Pengadilan tidak hanya sekedar 

formalitas pelaksanaan mediasi, sebab banyak dari para pihak yang justru 

membutuhkan kaukus, dimana mereka dapat menceritakan 

permasalahannya dan meminta solusi pada para ahli dalam bidang yang 

dibutuhkan. Dengan demikian upaya mediasi tidak hanya sebatas pada 

sederet peraturan dalam PERMA dan ketetapan pengadilan.  

4. Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) 

agar kiranya memfungsikan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Pernikahan (BP4) yang berada di bawah naungan KUA tidak 

hanya memberikan kursus pranikah, atau nasihat pernikahan pada calon 

pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sekaligus sebagai langkah 

preventif dalam mencegah perceraian, tapi juga berwenang dalam hal 

memediasi pasangan suami istri yang hendak bercerai demi mendamaikan 

keduanya.  
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Kondisi Ruang mediasi yang luasnya sekitar 3x5 meter 



 

Jadwal pelaksanaan mediasi dan mediator yang bertugas dalam siklus mingguan. 



 

 

 



 

Suasana antrian di depan pelayanan satu pintu Pengadian Agama Makassar 
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