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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ث

 Sa s es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal x zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es ش

 Syin sy es dan ye ظ

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h ha 

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 fathah A A اَ 

 kasrah I I اِ 

 dammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa‟ Ai a dani ى  

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

َْوْلَ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan Tanda Nama  

 Fathah dan alif atau … اَ  │…ىَ 

yaa‟ 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan yaa‟ I I dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وُ 

waw 

U U dan garis di 

atas 
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 Contoh: 

 maata : ياث 

 ramaa : رَيَي 

 qiila : ليِْم 

وْثُ   ًُ  yamuutu : يَ

4. Taa‟ marbuutah 

Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu taa‟marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 

adalah [t].sedangkan taa‟ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa‟ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

 raudah al- atfal : الْْطَْفاَنِرَوْضَتُ 

دِيُْتَُ  ًَ  al- madinah al- fadilah : انْفاَضِهتَاُن

تُ  ًَ  al-hikmah :  انْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh : 

اَ   rabbanaa : رَبَُّ

يُْاَ   najjainaa : َجََّ

 al- haqq : انْحَكُّ  

ىَ    nu”ima : َعُِّ
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 aduwwun„ : عَدوُ   

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

kasrah ( ّبِي) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 

 Contoh : 

 Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : عَهِي   

 Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : عَرَبِي   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransilterasikan 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) : انشًَّصُ  

نسَنتَُ    al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَْفهَطَفتَ 

 al-bilaadu : انَْبلَِادُ  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh : 

 ٌَ  ta‟muruuna : تاَيُْرُوْ

 ‟al-nau : انَُّوْعُ 
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 syai‟un : شَيْء  

 umirtu : ايُِرْثُ 

8. Penulisan Kata Bahasa 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 telah 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‟an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur‟an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah ( َٰالِل) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

 billaah بِاالِٰلَِ  diinullah دِيُْاُلِٰلَِ 

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

تِ  الِٰلَِ  ًَ ُْىْ  فِي رَحْ   hum fi rahmatillaah 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ajaran 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 

capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi‟ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur‟an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

 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: 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

swt = subhanallahu wata‟ala 

saw = sallallahu „alaihi wasallam 

a.s = „alaihi al-sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W = Wafat Tahun 

QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 

 صفحت= ص

 بدوٌ يكاٌ = دو

 صهي الله عهيّ و ضهى= صهعى

 طبعت=  ط

 بدوٌ َاشر= دٌ

 اني اذرْا / اني اذرِ=  اند

 جسء=  ج
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Fachri Yusuf 

Nim  : 10300117087 

Prodi  : Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Judul : Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Komparasi 
antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi) 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana komparasi antara 

mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang 

Mediasi dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya dari pokok masalah tersebut 

dirumuskan ke dalam beberapa masalah atau yang menjadi pertanyaan peneletian, 

yaitu: (1) Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian sengketa?, (2) 

Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian 

sengketa?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research)  

dengan pendekatan Normatif (Hukum Islam) dan pendekatan Yuridis (Hukum 

Positif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data 

sekunder. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) apabila terjadi konflik atau 

sengketa dalam kehidupan maka jalan terbaik adalah menempuh jalur Mediasi 

untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara tersebut. Menurut Mazhab 

Hanafi bahwa Mediasi (Tahkim) ialah memisahkan atau memutuskan pertikaian 

atau menetapkan hukum antara yang hak dan yang batil atau ucapan yang 

mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum, sedangkan 

dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Mediasi 

melahirkan kesepakatan perdamaian yang akan menjadi penyelesaian tuntas 

karena hasil akhirnya tidak menggunakan perinsip menang dan kalah yang tentu 

memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang berperkara. 2) Antara Mazhab 

Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, 

keduanya sama-sama menghargai perdamaian dan penyelesaian sengketa secara 

damai, cepat dan efektif. Sedangkan perbedaannya yaitu pandangan Mazhab 

Hanafi menegaskan bahwa ketupusan mediasi tidak terikat dengan putusan 

tersebut. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, 

kesepakatan yang lahir dari hasil Mediasi di dalam Pengadilan merupakan 

keputusan yang terikat. 

Implikasi dari penelitian ini harapannya apabila terjadi suatu konflik atau 

sengketa, maka diharapkan kepada setiap insan untuk menempuh jalur Mediasi, 

selain karena waktu yang ditempuh cukup singkat dan biaya penanganan perkara 

lebih murah, Mediasi juga dapat menjaga kenyamanan dan hak-hak asasi manusia. 

 

Kata Kunci: Sengketa, Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016, Mazhab Hanafi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga diharapkan hukum menjadi 

panglima disetiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang 

ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Negara hukum 

menempatkan lembaga-lembaga hukum sebagai sarana atau tempat untuk mencari 

keadilan dan kebenaran. Diantara lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia, 

Lembaga Peradilan adalah tempat proses pencarian kebenaran dan keadilan 

ditemukan.
1
 

Keberadaan hukum ditengah masyarakat merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan, hukum timbul karena adanya interaksi antara individu di 

masyarakat maupun antara masyarakat lainya. Dari interaksi-interaksi tersebut 

muncul norma yang merupakan suatu aturan dimana manusia sebagai individu 

dalam perilaku terhadap individu lain maupun masyarakat agar kepentingan orang 

lain tidak terganggu atau berbenturan. Norma memiliki hubungan dengan kaidah 

hukum atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia sepantasnya 

berperilaku.
2
 

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalankan kehidupannya dengan 

melakukan interaksi antar sesama manusia yang lain. Interaksi sosial ini menjadi 

penghubung dan penyampai kepentingan antar sesama manusia satu dengan 

manusia yang lain. Tidak jarang dalam perjalanan interaksi tersebut terjadi konflik  

                                                           

1  Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia 

(Jakarta: Sekertariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2019), h. 6. 

2 Tuti Haryati, “Hukum dan Masyarakat”, Tahkim: Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Vol.9 No. 2 (2014). 
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atau sengketa yang bisa saja disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan 

maupun perbedaan sudut pandang. 

Konflik dikalangan manusia adalah seumur dengan manusia itu, baik yang 

terjadi pada diri seseorang seperti terjadinya kesenjangan antara keinginan dan 

kenyataan dalam diri. Jika diperhatikan sejarah kehidupan, kita dapat menemukan 

berbagai macam bentuk konflik, baik yang berbentuk perorangan, kelompok, 

suku, agama, ras demikin pula konflik antar bangsa. Dalam suatu negara banyak 

pula terjadi konflik, baik yang menyangkut politik, ekonomi dan konflik keluarga 

yang tidak ada habisnya.
3
 

Dalam negara hukum, konflik di masyarakat dapat berlanjut menjadi 

sengketa atau perkara di Pengadilan. Secara faktual dapat disaksikan konflik yang 

meningkat menjadi sengketa di Pengadilan dan telah banyak menimbulkan 

problem. Diantaranya ialah bertumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung, 

berkurangnya kepercayaan masyarakat pada Lembaga Peradilan di Indonesia yang 

menyebabkan banyaknya kerusuhan terjadi di Pengadilan dan bahkan menelan 

korban jiwa, baik pada pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan serta 

pihak kemanan. 

Konflik yang masuk di Pengadilan harus ditangani secara profesional 

terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kasus perceraian yang 

digabung dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta 

sengketa kewarisan. Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik berupa 

materi maupun nyawa. Segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga 

olehnya karena itu sangat penting untuk ditanggulangi. Hal ini menjadi indikasi 

                                                           

3  Wira, Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara 

(Jakarta: Puskom Publik Kemhan), h. 7. 
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mengapa Al-Qur‟an banyak menampilkan yang menyangkut keluarga, bukan 

hukum yang mengatur tentang kenegaraan.
4
 

Landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah 

dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. baik sebelum menjadi rasul maupun 

setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan 

dalam peristiwa peletakan Kembali Hajar Aswad (batu hitam disisi Ka‟bah) dan 

Perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik dikalangan ummat 

muslim diseluruh dunia, dan karena itu dirima secara umum. Peletakan kembali 

Hajar Aswad dan Perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi 

konflik terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki 

perspektif yang sama, yaitu mewujudkan perdamaian.
5
 

Kejadian peletakan Hajar Aswad tersebut pada saat Nabi Muhammad saw. 

belum menjadi rasul dan kedudukannya sebagai anggota masyarakat dan 

berfungsi sebagai mediator, hasil pandangan dan tindakannya diterima oleh para 

pihak yang bersengketa.
6

 Peristiwa tersebut berlangsung sebelum Al-Qur‟an 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Ketika itu ia hanya dipandang sebagai 

manusia biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik apapun. Kejadian tersebut 

merupakan konflik yang mengarah kepada kekerasan dan pertumpahan darah. 

Islam yang mengatasnamakan agamanya untuk melakoni tindak anarkisme 

seolah tidak bisa dihindari, sehingga mau tidak mau, opini yang terbentuk di 

public itupun tidak mudah dimentahkan begitu saja. Abdurrahman Wahid dalam 

                                                           

4 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta Pusat: Literatur Perpustakan RI, 

2011), h. 191. 

5 Hamadi Redissi dan Jon Erik Lane, Does Islam Partivide a Theory of Violence, dalam 

Amelie Blora. Laetrtia Bucaille dab Luis Martinez, The Enigma of Islamis Violence (New York: 

Columbia University Press. 2007), h. 48. 

6  Syahril Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 166. 
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salah satu bukunya menyatakan bahwa, keterlibatan kaum Muslimin di kancah 

kekerasan disebabkan oleh rendahnya mutu sumber daya manusia. Penyebab 

lainnya adalah sikap dan kecondongan umat Muslim mementingkan kelompoknya 

sendiri dan sebagian elit politiknya lebih mengutamakan pembangunan 

masyarakat Islam yang elit.
7
 

Sengketa atau konflik yang tidak dikelolah dengan baik bisa mengarahkan 

kedua pihak yang bersengketa dapat mengambil pendapat masing-masing dalam 

menyelesaikannya. Sengketa atau konflik merupakan konsep yang sama 

mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana seseorang yang mengalami 

perselisihan dengan orang lain yang bersifat faktual maupun perselisihan-

perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.
8
 

Menurut Joni Emirzon, konflik adalah adanya pertentangan atau 

ketidaksesuaian antar pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja 

sama. Dalam pengertian lain konflik bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana 

pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak sesuai yang 

diinginkan. Keberadaan konflik antar manusia juga mengilhami lahirnya 

keinginan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan diantara mereka.
9
 

Ketika konflik ataupun sengketa terjadi diantara kedua belah pihak atau 

lebih, maka Peradilan menjadi rujukan dan tempat mencari keadilan dan 

kebenaran. Hakim akan melihat dan menganalisis konflik maupun sengketa 

berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung. Namun terdapat 

                                                           

7  Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta; The Wahid Institut, 

2006), h. 302. 

8 Takdir Rahmat, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Mufakat 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 1. 

9  Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi (berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan), h. 2. 
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penyelesaian yang tidak mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa hadir dan 

melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Penyelesaian sengketa 

dengan jalur mediasi menjadi solusi jika terjadi situasi yang kurang kondusif 

khususnya di Pengadilan itu sendiri, seperti menumpuknya perkara yang harus 

diselesaikan. 

Mediasi saat ini merupakan satu-satunya cara yang ampuh untuk bisa 

menyelesaikan perkara dengan biaya murah dan proses yang tidak memakan 

banyak waktu dan tenaga. Karena dalam proses mediasi yang diutamakan adalah 

rasa kekeluargaan antara pihak berperkara. Berbeda dengan proses peradilan yang 

masing-masing pihak membuktikan bahwa dirinyalah yang paling benar dan 

menyalahkan pihak lainnya. Di dalam proses mediasi masing-masing pihak boleh 

dan bisa mengatakan atau mengajukan apa yang menjadi keinginannya kepada 

Mediator sebagai pihak penengah untuk menyelesaikan kasus persengketaan. 

Tidak hanya itu, di dalam proses mediasi, toleransi dan rasa keadilan sangat bisa 

tercapai. Karena kondisi dari proses mediasi yang sengaja dibuat dan 

direncanakan agar setiap pihak yang berperkara merasa nyaman untuk 

menyampaikan keinginannya masing-masing sembari juga memperhatikan dan 

memberikan pihak lain untuk mengungkapkan hal yang sama, yakni keinginan 

masing-masing pihak yang sedang berperkara. 

Di dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di 

dalam Q.S. al-Hujrat:49/9, Allah swt berfirman: 

نَ هُمَاۖ فَإِن بَ غَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الُْْخْرَىٰ فَ قَ  تَ تَ لُوا فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ اتلُِوا الَّتِِ تَ بْغِي حَتََّّٰ تَفِيءَ وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اق ْ
نَ هُمَا بِِلْعَدْلِِۙ وَأقَْسِطُواۖ إِ  ِِۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ  (  ٩نَّ اللََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن  )إِلََٰ أمَْرِ اللَّّ

Terjemahnya: 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut Kembali perintah Allah. Kalau 
dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
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hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil.

10
 

Pada ayat tersebut Allah swt menjelaskan, sesungguhnya orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Sebab iman yang 

ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara kedua saudara 

kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab 

Allah swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan mejauhi larangan-Nya, dengan 

harapan Dia akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian.
11

 

Pandangan Islam yang begitu menghargai posisi manusia dalam arti yang 

lain memaknai bahwa Islam ingin mengajak seluruh manusia untuk menyadari 

akan posisi dirinya dengan cara saling memberikan penghormatan antar manusia. 

Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini tentu tidak hanya sebatas memahami 

pesan teks secara normatif saja, tetapi manusia diminta untuk menekuni dan 

mendalami kedalamn nuraninya serta menyisihkan nafsunya. Dengan cara itu, 

kesadarannya akan memunculkan sikap saling menghargai antar sesama manusia. 

Hanya dengan cara menghargai itulah predikat makhluk yang paling baik dan 

sempurna seperti yang digambarkan dalam Al-Qur‟an akan diraih oleh manusia. 

Perhatian Islam begitu luas tidak hanya melayani hal-hal yang bersifat 

personal tetapi juga melayani hal-hal yang bersifat kolegial atau bentuk stimulant 

yang berupa doktrin untuk seluruh umat Muslim secara keseluruhan agar 

pluralitas yang direncanakan oleh Islam tidak hanya sebatas pada taraf ukuran 

                                                           

10  Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan edisi penyempurnaan (Jakarta: 

Balai Diklat, 2019), h. 747. 

11  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, https://risalahmuslim.id/quran/al-hujurat/49-

9/#elementor-tab-title--2002. 
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untung dan rugi semata, akan tetapi kesadaran yang ditawarkan berupa 

proporsionalitas yang bertolak dari perinsip keadilan.
12

 

Dalam perjalanan dan perkembangan kehidupan manusia selanjutnya 

sampai abad ke-21 ini sudah banyak pola atau aturan hukum yang peneyelesaian 

konfliknya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang dilakukan, mulai yang 

bersifat kemasyarakatan (adat), religious (agama) meupun penyelesasian secara 

rasional (kenegaraan). Demikian halnya Indonesia sebagai sebuah negara yang 

berasas hukum, mengenai tiga penyelesaian sengketa, yang pertama ialah mediasi 

dalam sistem hukum adat, kedua mediasi dalam sistem hukum Islam dan yang 

ketiga mediasi dalam hukum barat. Dalam perkembangan yang semakin 

kompleksnya kehidupan masyarakat Indonesia, penyelesaian secara damai 

(mediasi) dimasukkan dalam bagian hukum secara Peradilan. 

Kedudukan Peradilan sebagai pelaksana kehakiman yang berperan sangat 

penting sebagai tempat terakhir mencari keadilan dari segala persoalan yang 

menyangkut pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat khsus dalam perkara 

perdata sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi 

dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan. Meskipun demikin, kenyataan 

yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah tidak efektifnya dalam sistem 

pelaksaan Peradilan.
13

 

Dalam tradisi Islam klasik penyelesaian sengketa tersebut bisa 

diselesaikan dengan cara al-Sulh dan penyelesaiannya itu diharapkan dapat 

                                                           

12 Media Zainul Bahri, Taswuf Mendamaikan Dunia (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 191. 

13  Komisi Yudisial RI, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan 

Masyarakat di Indonesia (Studi Sosio-Legal) (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 

2017), h. 32. 
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menyelesaikan sengketa dengan cepat, efektif dan efisien.
14

 Dalam Islam al-Sulh 

bermakna menghentikan perselisihan, sedangkan secara syari‟at bermakna akad 

untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berselisih.
15

 al-Sulh juga 

merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk 

digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Sulh dapat diartikan sebegai 

penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara 

penyelesaian seperti negosiasi, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan 

(negotiation, mediation atau conciliation compromise of action). 

Selain kata sulh, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan 

Tahkim. Tahkim dalam terminologi fiqih ialah adanya dua orang atau lebih yang 

meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka 

dengan hukum syar‟i. Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa 

kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya 

untuk meneylesaikan sengketa mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa 

kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.
16

  

Para ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa apabila kompensasi tidak 

membutuhkan penyerahterimaan, pengetahuan tentangnya tidak disyaratkan.  

Misalnya, masing-masing dari dua orang laki-laki mengklaim bahwa dia memiliki 

sesuatu pada rekannya lalu keduaya berdamai dengan menjadikan hak masing-

masing dari keduanya sebagai kompensasi atas hak yang lain. 

                                                           

14 Anisa Fitriadhini, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dengan Metode al-Sulth dan 

Wilayat al-Qada”, Jurnal Kompasnia, 11 Mei 2018, h. 1. 

15 Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdasi, “al-

Mughni al‟a Mukhtasar al-Kharaqi” (Jilid IV; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 40. 

16 Nasrulloh, “Islah dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbangkan Syariah”, 

Cilacap: Al-Munqidz Jurnal Kajian Keislaman vol. 9 no. 1 (2021), h. 3. 
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Negosiasi bilateral dapat membawa penyelesaian, jika para pihak 

menemukan solusi yang disepakati bersama. Apabila tidak terdapat solusi yang 

disepakati secara bersama, maka pihak ketiga (Mediator) bisa dilibatkan untuk 

membantu mereka menemukan solusi yang diinginkan. Jika perselisihan sudah 

dibawa ke Pengadilan, maka kompromi tindakan dapat digunakan untuk 

meneylesaikan sengketa dengan cara yang rasional dan saling menguntungkan. 

Apabila perselisisihan tidak dapat dikompromikan, maka secara otomatis proses 

pengadilan akan berjalan secara alami. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, muncul ide dan usaha untuk 

menyelesaikan sengketa diluar sistem litigasi (di luar Pengadilan), mencari cara-

cara yang lebih efisien dan efektif, sederhana, cepat dan biaya ringan serta 

memuaskan pihak-pihak yang bersengketa, maka dari itu peneliti ingin mengkaji 

dan meneliti tentang “ Mediasi dalam penyelesaian sengketa (Studi Komparasi 

Antara Pendapat Mazhab Hanafi dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 

Tahun 2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti ingin merumuskan masalah dari penelitian ini, Adapun pokok masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian sengketa? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam 

penyelesaian sengketa? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap 

masalah pelaksananaan Mediasi dan Sulh dalam penyelesaian Sengketa 

menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung dengan 

menggunakan pendekatan Al-Qur‟an, Hadits, Jurnal, Buku-buku, penelitian 

terdahulu dan pendapat para Imam Mazhab. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperoleh pemahaman tentang judul yang dimaksud dan 

memperoleh gambaran yang jelas agar terhindar dari kesalahpahaman dalam 

judul ini, maka peneliti merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang 

dianggap penting, yaitu: 

a. Mediasi 

Mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian 

masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, 

adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat 

keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat 

mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang sengketakan.
17

 

b. Penyelesaian  

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan 

dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau 

Problem Solving menurut istilah adalah suatu proses penyelesaian suatu 

                                                           

17  Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi terhadap Sengketa Medik dengan Konsep 

WinWin Solution (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 133. 
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permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari 

beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap 

besar utnuk suatu tujuan.
18

 

c. Sengketa 

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan 

tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan 

perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.
19

 

d. Studi Komparasi 

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan 

antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan 

perbedan- persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.
20

 

e. Pandangan 

Pandangan dapat diartikan sebagai persepsi yang merupakan proses 

pengamatan seseorang barasal dari komponen kognisi yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya.
21

 

f. Madzhab Hanafi 

Mazhab Hanfi ialah salah satu madzhab fikih dalam Islam Sunni. Madzhab 

ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah 

bin Nu‟man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi.
22

 

                                                           

18 Anita Maulidya, “Berpikir dan Problem Solving, Ihya al-Arabiyah”, Jurnal Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Arab (dalam Bahasa inggris). Vol. 4 No. 18 tahun 2018. 

19 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 12. 

20 Tri Yudian Menisty, Studi Komparasi Hasil, FKIP, UMP, 2015. 

21  Mar‟at, Sikap Manusia Menerima Perubahan serta Pengukurannya (Jakarta: PT. 

Grafika Indonesia, 1981), h. 22. 

22 ash-Shiddieqy, Biografi Empat Imam Mazhab (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 4. 



12 

 

g. Peraturan 

Peraturan dalam Ilmu Hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk 

tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-

undangan disebut kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.
23

 

h. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina 

keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan 

peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang 

diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat 

dan benar.
24

 

D. Kajian Pustaka 

Secara umum, literatur atau sumber data yang akan menjadi referensi 

utama penelitian ini adalah pendapat Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 tahun 2016 yang berkaitan dengan Mediasi dalam penyelesaian 

sengketa. Referensi utama lainnya adalah Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟, dan Jurnal 

yang berkaitan dengan Mediasi. 

Kemudian, dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti juga mengambil literatur 

yang berisi tentang uraian dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Sejauh ini sudah ada yang membahas tentang Mediasi dalam 

penyelesaian sengketa, diantaranya sebagai berikut: 

                                                           

23 Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya 

(Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 5. 

24  https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi. Diakses pada 12 mei 

2022, pukul 23.15 wita. 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi
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1. Skripsi karya Muhammad Haidir Syah Putra dengan judul “Penyelesaian 

Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga 

Adat Mulang Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan”
25

, skripsi ini 

membahas tentang penyelesaian masalah oleh Ketua Adat ataupun yang 

dituakan di Suku tersebut dengan tujuan keutuhan keurukunan warga 

pasca terjadinya kasus pidana. Sedangkan dalam skripsi ini membahas 

tentang mediasi menurut Imam Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung 

No. 1 tahun 2016 

2. Skripsi karya Farika dengan judul “Mediasi Dalam Perkara Cerai Dengan 

Alasan Riddah (Studi Kasus di Pengadilan Adama Denpasar”
26

, 

menjelaskan bahwa Pengadilan Agama tetap mengupayakan perdamaian 

meskipun hukum Islam status pernikahan orang murtad dianggap fasakh 

diakrenakan perbedaan agama. Sedangkan dalam skripsi ini membahas 

tentang efektifitas Mediasi dalam suatu perkara sengketa. 

3. Skripsi karya Ristami Milana dengan judul “Efektifitas Mediasi 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dalam 

Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar tahun 

2011-2015”
27

, skripsi ini membahas penyelesaian perkara perdata dengan 

Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, dari segi faktor-faktor yang 

menghambat  Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan 

                                                           

25 Muhammad Haidar Syah, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Mediasi 

Penal oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan, Skripsi (Lampung: 

Universitas Lampung, 2018). 

26 Farika, Mediasi dalam Perkara Cerai dengan Alasan Riddah (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Denpasar)”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009). 

27 Ristami Milani, Efektifitas Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2011-2015, 

Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016). 
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Negeri Makassar serta kekuatan hukum putusan perkara perdata. 

Sedangkan dalam skripsi ini membahas keefektifan Mediasi dalam 

penyelesaian suatu perkara sengketa. 

4. Jurnal karya Dian Maris Ramah, dalam tulisannya yang berjudul 

“Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”
28

, 

menyatakan bahwa Mediasi wajib ditempuh sebagai instrument untuk 

mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan, dami 

mendapatkan kejelasan tentang proses  Mediasi di Pengadilan yang 

meliputi tahapan-tahapan Mediasi dan pemberdayaan  Mediasi dalam 

pengurangan perkara serta kendala yang dihadapi serta upaya 

mengatasinya. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang Mediasi 

menurut Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji pustaka seperti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang 

berkaitan dengan lingkup materi yang akan dikaji. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif (Hukum Islam) dan landasan yuridis (Hukum Positif) karena 

                                                           

28  Dian Maris Ramah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di 

Pengadilan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1( 2019). 
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menganalisis tentang  Mediasi dalam penyelesaian sengketa menurut Madzhab 

Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer: Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi 

Komparasi Antara Pandangan Madzhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung 

No 1 Tahun 2016) 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berhubugan 

dengan kepustakaan, dimana peneliti berusaha untuk menelusuri serta 

mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur‟an, Hadits, Buku-buku, Undang-

Undang, Jurnal- jurnal, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah, serta literatur yang 

berhubungan dengan skripsi ini. 

Data sekunder adalah data yang tidak berasal dari sumber utama. Data 

sekunder biasanya digunakan sebagai data pendamping karena adanya hal-hal 

yang tidak ditemukan pada data utama. Data sekunder diperoleh melalui media 

atau perantara seperti buku, catatan, atau arsip dengan cara peneliti mendatangi 

perpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan 

penelitiannya. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena dalam 

penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah mutlak. Oleh karena itu, peneliti 

sebagai instrumen utama harus tervalidasi siap untuk melakukan penelitian. 
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Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, baik itu 

berbentuk elektronik maupun tidak. 

5. Teknik Penelitian dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, 

atau pokok permasalahan tertentu. Penulis dalam hal ini melakukan analisis yang 

dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data terkait penghasilan dari aplikasi penghasil uang dengan 

cara sedemikian rupa, sehigga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 

dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan analisis dan penjelasan. 

c. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang dilakukan penyusun adalah dilakukan secara 

Deskriptif Kualitatif. Data/informasi empiris yang terkumpul menjadi dasar untuk 

menggambarkan bagaimana  Mediasi dalam penyelesaian sengketa. Penyusun 

juga berusaha untuk menguraikan hal-hal lain yang berkaitan dengan Mediasi. 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang 

direduksi dan disajikan.
29

 

                                                           

29  Ilham Suyuti Ikhsan, “Analisis Hukum Pemberian Remisi Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin, 2017), h. 71. 
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Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menguraikan dan memecahkan 

masalah data yang telah diperoleh. Adapun analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode 

pengolahan data secara mendalam dengan data yang telah diperoleh dari literatur 

bacaan, kemudian mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan menemukan apa yang dapat 

diceritakan kembali dari data-data yang diperoleh. 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian 

sengketa. 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi 

dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi 

dalam penyelesaian sengketa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara detail mengenai kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam mengkaji 

lebih jauh permasalahan dan pemecahan masalah mengenai  Mediasi 

dalam penyelesaian sengketa. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

informasi mengenai  Mediasi dalam penyelesaian sengketa. 

4. Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti/penulis, dan juga kepada orang 

lain.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI 

A. Mediasi Dalam Hukum Islam 

Islam merupakan salah satu cagar peradaban yang terjaga hingga saat ini. 

Catatan sejarah membuktikan bahwa Islam cukup tangguh dan telah banyak 

memberikan pencerahan dan perubahan pada dunia secara umum. Kemajemukan 

gerakan yang timbul tidak lain adalah salah satu faktor yang menyebabkan Islam 

bisa eksis hingga akhir masa.
1
 

Jika dirumuskan, pola gerakan Islam kontemporer paling tidak bermuara 

pada dua kecendrungan. Pertama, kecendrungan progresif dengan melakukan 

kritik dan menawarkan format sintesis antara modernism dan tradisionalisme. 

Pola gerakan seperti inni disebut neo-modernisme. Bentuk kecenderungan kedua 

dari dari gerakan Islam kontemporer adalah upaya mengaktualisasikan nilai teks 

dengan mengandalkan pemikiran serta mencoba memberikan perubahan gerakan. 

Model yang kedua ini dikenal dengan transformasi Islam.
2
 

Kemunculan pola langkah dalam peta gerakan Islam kontemporer 

merupakan suatu respon umat Muslim terhadap berbagai persoalan aktual pada 

era post-modern. Islam seakan-akan diposisikan menjadi tumpuan umat untuk 

mengurai benang kusut problematika zaman. Disamping itu, Islam juga sangat 

mungkin untuk ditempatkan sebagai media untuk menuntaskan konflik, dalam arti 

Islam secara implisit menempati posisi yang berstatus sebagai mediator konflik. 

                                                           

1 Mohammad Arif, Studi Islam dalam Dinamika Global (Jawa Timur: STAIN Kediri 

Press, 2017), h. 5. 

2 Heidar Nashir, Agenda Neo-Modernisme Muhammadiyah, Quadrun edisi 1 april 2012, 

h. 16. 
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1. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam 

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata Sulh 

yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan. Istilah Sulh dalam 

literatur fikih didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan 

pertengkaran yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, 

dan penmberontakan. Sulh adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak 

yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam 

mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir 

perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-

Zuhaily, Sulh adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau 

perselisihan.
3
 

Selain kata Sulh, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan 

Tahkim. Tahkim dalam terminologi fikih ialah adanya dua orang atau lebih yang 

meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka 

dengan hukum syar‟i.
4
 Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa 

kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya 

untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka.
5
 

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Islam 

Landasan hukum yang memperbolehkan untuk melakukan perdamaian 

dikalangan umat Muslim yang berselisih antara lain terdapat pada: 

 

                                                           

3 Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-

Kattani (Cet. VI; Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 235. 

4 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam (Jakarta: Khalifa, 

2004), h. 328. 

5 Abdul Aziz Dahlan, Inseklopedia dalam Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), 

h. 1750. 



21 

 
 

 

a. Al-Qur‟an 

Dalam sejarah turunnya, ayat spesifik menjawab pertanyaan sahabat nabi 

menandakan Al-Qur‟an responsif terhadap problem kehidupan manusia ketika 

itu.
6

 Manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, menghadapi 

sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu 

sama lain. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan 

sengketa yang terjadi antara manusia, sehingga tidak membawa kepada kekerasan 

dan pertumpahan darah. 

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian 

sengketa. Komuukasi secara langsung antara pihak akan lebih produktif 

menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan 

biaya. Pihak ketiga merupakan bagian internal dalam intervensi membangun 

damai dengan memfasilitasi komunikasi dan memperbaiki hubungan silaturahim. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S. an-Nisa‟ 4/35 yang berbunyi: 

ُ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُ وْا حَكَمًا مِّنْ اهَْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اهَْلِهَا اِنْ يُّريِْدَآ اِصْلََحًا ي ُّ  وَفِِّ  اللّّٰ
َ كَانَ عَلِيْمًا خَبِي ْراً نَ هُمَا اِنَّ اللّّٰ  بَ ي ْ

Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan pada persengketaan antara kedaunya, maka 
kirimlah seorang hakam dari kaluerga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mekadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

7
 

Pada ayat tersebut menjelaskan bagaimana tindakan yang seharusnya 

dilakukan Ketika terjadi nuyuz dipihak isteri. Seandainya tindakan terebut tidak 

                                                           

6 Abdul Rahim, The Principle Muhammad dan Jurisprudence (London: Luzac & Co, 

1991), h. 6971. 

7 Kementrian Agama RI, Al-Qu‟an dan Terjemahan edisi penyempurnaan, h. 113. 
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memberi manfaat dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan diantara kedua 

suami isteri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu 

dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (Tahkim ataupun Sulh). Suami boleh 

mengutus seorang hakam dan isteri boleh pula mengutus seorang hakam, yang 

mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik prihal suami isteri itu. 

Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. 

Hakam yang pokok artinya sama dengan Hakim. Hakim adalah penyelidik 

duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka setelah menyelidiki 

permasalahan tersebut dapat mengambil kesimpulan. Kedua hakim diutus oleh 

kedua kaum muslimin atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Dalam tafsir Ibnu 

Kathir menjelaskan bahwa hakam adalah penengah yang terpercaya dari keluarga 

isteri dan orang yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya 

bermusyawarah membicarakan masalah tersebut.
8
 

b. Hadits 

Landasan hukum dioperbolehkannya perdamaian juga disebutkan dalam 

sebuah hadits yang berbunyi: 

الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرّمَ حَلََلًا أوَْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ الصُّلْحُ جَائزٌِ بَ يْنَ 
 شَرْطاً حَرَّمَ حَلََلاً أوَْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: 

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian 
yang menghalakan suatu yang haram dan mengharamkan suatu yang halal. 
Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka 
sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal dan 
menghalalkan suatu yang haram. (HR. Bukhari)

9
 

                                                           

8 Muhammad Nasih ar-Rifa‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir (Jilid I; Jakarta: Gema Insani, 

2012), h. 533. 

9 HR. Bukhari 4/451 secara mu‟allaq dengan shighah jazm 
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Hadits tersebut menjelaskan bahwa seluruh macam perdamaian antara 

kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya 

terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. 

c. Ijma‟ 

       Ijma‟ juga sebagai sumber hukum Islam ketiga yang telah memperkuat 

keberadaan Lembaga tahkim sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam 

berbagai aspek kehidupan. Pemyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah 

saw, banyak dilakukan pada sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa 

dengan mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara 

mereka sehingga menjadi “Yurisprudensi Hukum Islam” dalam beberapa 

kasus.
10

 

      Kebeeradaan Ijma‟ sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang 

menentangnya, karena tidak semua perkara sosial keagamaan tercantum dalam 

al-Qur‟an dan Hadits secara terperinci. Bahkan Sayyidina Umar Ibnul 

Khathab pernah mengatakan, bahwa : “tolaklah permusuhan hingga mereka 

berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan 

mengembangkan kedengkian di antara mereka”. 

      Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa yang mengjadi dasar hukum 

adanya tahkim adalah bersumber dari al-Qur‟an, Hadits dan Ijma‟ Ulama. 

Dengan menggali ketiga sumber tadi, dapat kita ketahui bagaimana 

penyelesaian suatu perkara yang terjadi di antara para pihak selalu dilakukan 

perdamaian melalui musyawarah. Anjuran perdamaian ini tidak hanya pada 

masalah bisnis saja, melainkan juga berkembang pada masalah sosial lainnya, 

                                                           
10 A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perpektif Islam dan Hukum Positif, 

48- 
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seperti dibidang perang, politik, keluarga dan sebagainya supaya ukhuwah 

Islamiyah tetap terjamin. 

B. Mediasi Dalam Hukum Positif 

Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal istilah musyawarah 

dan mufakat dalam penyelesaian sengketa, dengan melibattkan tokoh-tokoh 

masyarakat atau kepala adat, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang 

dapat diterima oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa demikian dalam 

perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mediasi. Upaya penyelesaian 

sengketa melalui mediasi, biasanya akan tercapai perdamaian, karena para pihak 

memiliki kesempatan untuk mengemukakan usulan-usulan sesuai kepentingannya. 

Jika pun dalam mediasi tidak berhasil atau belum mencapai kesepakatan, namun 

setidaknya dapat mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan, 

karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan 

dan apa yang mereka inginkan.
11

 

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya 

merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil.
12

 Hasil 

akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan adalah putusan. 

Namun, putusan pengadilan pada kenyataannya masih dirasakan tidak 

menyelesaikan maslah, cenderung menimbulkan masalah baru, antara lain 

timbulnya ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan, lalu menempuh upaya 

hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Proses 

penyelesaian demikian menyebabkan munculnya alternatif penyelesaian sengketa 

di luar Pengadilan, diantaranya adalah Mediasi. 

                                                           

11 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata (Bandung: Grafitri, 2015), h. 63. 

12 Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Positif, Bandung: Jurnal Wawasan Yuridika vol. 3 no. 2 (2019), h. 2. 
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1. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif 

Para ahli resolusi konflik mendefinisikan mediasi secara beragam, 

diantaranya menurut Gatot Sumartono, Mediasi adalah salah satu proses 

penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan murah serta dapat memberi akses 

lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang 

dapat memuaskan dan dirasakan memenuhi rasa keadilan.
13

 

Dibandingkan penyelesaian melalui putusan Pengadilan, dimana di dalam 

jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab bagi 

pihak yang kalah tetap merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima 

kekalahannya, akhirnya ia melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.
14

 

Sebaliknya Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa 

untuk menerapkan pilihan mereka sendiri disertai dengan usaha untuk 

memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan 

yang baik bagi kedua belah pihak dalam memecahkan sengketa. Sebuah 

kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa 

menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain 

adalah agar para pihak mampu menghentikan emosi yang ditimbulkan oleh suatu 

sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif 

bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka 

menyerahkan penyelesaian sengketa pada jalur litigasi. 

 

                                                           

13  Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), h. 199. 

14  Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perdata Di Pengadilan”, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, No. 1 (2016). 
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2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Positif 

Dasar hukum mediasi terdapat pada hukum acara di Indonesia yang 

terdapat dalam pasal 130 Herzine Inslandsch Reglement (HIR) pasal tersebut 

menjelaskan penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR 

berbunyi “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka 

Pengadilan Negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan memperdamaikan 

mereka itu”.
15

 

Selanjutnya ayat (2) HIR berbunyi:
16

 

“Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada 

waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak 

diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang telah diperbuat itu; maka surat 

(akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang 

biasa”. 

Pada pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) 

disebutkan: 

 “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap, maka 

pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya”. 

Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: 

 “Bila di capai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu 

akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, 

                                                           

15 Mahkamah Agung, Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri (Jakarta: 

Puslitbang Hukum, 2017), h. 30. 

16  Rahmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: SInar 

Grafika, 2012), h. 4. 
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dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan 

biasa”. 

Dasar hukum positif dari  Mediasi juga terdapat pada Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di 

Pengadilan pada pasal 1 yang menyatakan bahwa mediasi merupakan cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator, yang merupakan hasil revisi dari 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. 

Mediasi dan negosiasi memiliki hubungan yang erat, yaitu Mediasi 

merupakan intervensi dari proses negosiasi yang dilakukan pihak ketiga. Pihak 

ketiga dalam pengertian ini memiliki kewenangan dalam mengambil sebuah 

keputusan atau membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang dapat 

diterima kedua belah pihak yang besengketa.
17

 

C. Tujuan Mediasi 

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para 

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

mengantakan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan 

lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalu mediasi menempatkan kedua 

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

yang dikalahkan (win-win solution).
18

 Dalam mediasi ini yang hendak dicapai 

bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun lebih 

                                                           

17 Maskur Hidayat, Strtegi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), h. 54. 

18 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 24. 
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kepada penyelesaian masalah. Selain itu, mediasi merupakan salah satu bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 

D. Keuntungan Mediasi 

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memberikan 

dampak positif atau bisa dikatakan keuntungan bagi para pihak yang memilih 

Mediasi sebagai cara penyelesaian masalah yang dihadapi para pihak tersebut. 

Keuntungan mediasi menurut Cristopher W. Moore yang dikutip oleh 

Takdir Rahmadi, yaitu: 

a. Keputusan yang hemat  

Mediasi memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan 

keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan litigasi yang berlarut-larut. 

b. Penyelesaian yang cepat 

Zaman dimana persoalan bisa memakan waktu sampai satu tahun untuk 

disidangkan di Pengadilan, dan bertahun-tahun jika kasus tersebut naik 

banding. Pilihan Mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih 

singkat untuk menyelesaikan sengketa. 

c. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak 

Pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan 

keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga 

misalnya Hakim. 

d. Kesepakatan yang komperehensif 

Kesepakatan melalui jalur damai seringkali mampu mencakup masalah 

prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur 

hukum. 
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e. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara efektif 

Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik penyelesaian masalah secara 

praktis yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa di masa yang 

akan datang. 

f. Tingkat pengadilan lebih besar dan hasil yang bisa diduga 

Pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian mempunyai 

kontrol yang lebih besar terhadap hasil sengketa. 

g. Pemberdayaan individu 

Negosiasi melalui mediasi merupakan sebuah forum untuk mempelajari 

dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi. 

h. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan 

dengan cara yang lebih ramah. 

i. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan 

j. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi 

atau prosedur  menang kalah 

k. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang 

masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul dikemudian hari, pihak-pihak 

yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama 

untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan 

kepentingan mereka daripada mencoba menyelsaikan masalah dengan 

pendekatan adversial.
19

 

E. Kelemahan Mediasi 

Terdapat beberapa kelemahan dalam Mediasi, yaitu: 

                                                           

19 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 79-81. 



30 

 
 

a. Biasa memakan waktu yang lama 

b. Mekanisme eksekusi yang sulit 

c. Sangan tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa sampai dengan selesai 

d. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan 

kewenangan tidak cukup diberikan kepada Mediator.
20

 

                                                           

20 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan, h. 

81. 



 

31 

BAB III 

PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN PERATURAN MAHKAMAH 

AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA 

A. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi telah lama dikenal dalam 

praktik Hukum Islam. Mediasi merupakan istilah yang di dalam Hukum Islam 

disebut dengan Tahkim. Tahkim berasal dari bahasa arab yang berarti penyerahan 

putusan pada seseorang yang menerima putusan. Selain itu, Tahkim juga bisa 

digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang dituju untuk 

mendamaikan sengketa yang terjadi diantara kedua bela pihak dimana para pihak 

diberikan kebebasan dalam memilih (Mediator) sebagai penengah atau orang 

dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua bela pihak yang bersengketa.
1
 

Menurut kelompok Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa Tahkim ialah 

memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum 

antara yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang 

mempunyai kekuasaan secara umum.
2
 

Konsep perdamaian sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqih 

merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang Muamalah untuk 

menyelesaikan suatu sengketa dan ini sudah merupakan condition sine quo non  

dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian 

bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah pada manusia, 

                                                           

1 M. Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta: PT. al-Ma‟arif, 1984), h. 6. 

2 A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 44-45. 
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segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada 

yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tentram dalam segala 

sepek kehidupan. Dengan demikian, institusi perdamaian adalah bagian dari 

kehidupan manusia. 

Perselisihan atau sengketa di dalam membuat perjanjian (aqad) terdapat 

tiga komponen penting yang menimbulkan persengketaan. Ketiga komponen yang 

menjadi persengketaan dalam hal ini adalah: 

1. Musalih, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian atau akad yang 

berkaitan dengan klausula perjanjian yang telah ditetapkan sebelum dan 

sesudah terjadinya persengketaan 

2. Musalih „anhu, yaitu persoalan para pihak yang di persengketakan 

berkaitan dengan materi atau perjanjian yang menjadi sumber sengketa 

3. Musalih „alaihi atau badalush shulh, yaitu arbitrator yang ditunjuk untuk 

menyelasaikan sengketa terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi 

atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
3
 

Perdamaian sebagai sebuah akad pada dasarnya menurut mazhab Hanafi 

dapat terjadi dengan pengakuan atau diam sebagai tanda setuju atau dengan 

pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya sehingga menyetujui hal yang 

lainnya.
4
 Dalam fikih perdamaian dibahas bersamaan dengan „aqd (perjanjian), 

karena adanya kemungkinan terjadi perdamaian manakala terjadi perselisihan 

                                                           

3 A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 

h. 45. 

4 Mugammad Ibn Husayn Ibn „Ali al-Turi al-Qadiri al-Hanafi, al-Bahr al-Raiq, Juz VII, 

h. 434. 
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wanprestasi dalam „aqd tersebut. Menurut Hamzah Muhammad Qasim, Sulh atau 

perdamaian merupakan bagian dari „aqd yang isinya mengakhiri sengketa.
5
 

1. Persyaratan menjadi Hakam 

Adapun orang yang ditunjuk sebagai Hakim itu disebut Muhakkam atau 

hakam yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi 

diantara mereka yang bersengketa.
6
 Hakam berasal dari bahasa arab yang berasal 

dari kata al-hakamu yang berarti wasit, pendamai atau juru tengah.
7
 

Hakam dan syarat pengangkatannya menurut Ibnu Nujaim, seorang ulama 

Hanafiyah, megatakan bahwa Lembaga Tahkim merupakan bagian dari Lembaga 

peradilan. Hakam atau juru damai dalam Tahkim dapat terdiri dari satu orang atau 

lebih. Menurut Ali bin Abu Bakr al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, seorang hakam yang akan diminta 

menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang hakim 

atau qadi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, hamba, kafir 

zimmi, orang yang terhukum hudud karena qadzaf, orang fasik, dan anak-anak 

untuk menjadi hakam, karena dilihat dari segi keabsahannya menjadi saksi, 

mereka tidak termasuk ahliyyah al-qada‟ (orang yang berkompeten mengadili).
8
 

Persyaratan menjadi hakam menurut jumhur ulama adalah orang muslim, 

adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan 

bersepakat atas satu putusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan 

                                                           

5  Hamzah Muhammad Qasim, Manar al-Qari Sharh Sahih Bukhari (Juz III; Beirut: 

Maktabah Dar al-Bayan, 1990), h. 51. 

6 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 194. 

7 Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Progresif, 1984), h. 286. 

8 Abdul Aziz Dahlan, Inseklopedia Hukum Islam (Jilid V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1996), h. 1751. 
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hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, berdasarkan pendapat jumhur 

ulama, keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan 

hubungan atau memisahkan mereka. Sebagaimana menurut ahli fikih menetapkan, 

bahwa Hakam diberikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu
9
 

dapat dijadikan saksi baik laki-laki maupun perempuan, benar-benar mempunyai 

keahlian di waktu dia bertindak sebagai hakam hingga sampai pada waktu dia 

menjatuhkan hukum, hendaklah perkara yang ditahkimkan kepadanya adalah 

perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash, tahkim itu 

dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijtihadiyah  seperti talak, nikah, kafalah 

dan jual beli. 

2. Kewenangan Tahkim 

Kewenangan hakam adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang 

diajukan para pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa yang 

berkaitan dengan perorangan, dimana ia berkuasa penuh apakah ia akan menuntut 

atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. 

Satu hal yang menjadi tujuan utama praktik Tahkim adalah menyelesaikan 

sengketa dengan jalan damai. Sehubungan dengan hal itu, sengketa yang akan 

diselesaikan oleh hakam adalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya 

menerima untuk di damaikan. Sengketa-sengketa yang bisa di damaikan seperti 

sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya 

dengan itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, 

yang berupa hak perorangan.
10

 

                                                           

9 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 83. 

10 Ramlan Yusuf Rangkuti, “Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam : Instrumen 

Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang”, dalam asy-Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah dan 

Hukum. h. 1440. 
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Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Tahkim, diantaranya 

sebagai berikut:
11

 

a) Mazhab Hanafi, Lembaga tahkim tidak boleh menyelesaikan perselisihan 

yang menyangkut masalah hudud dan qishash, sebab penyelesaian melalui 

tahkim adalah penyelesaian dengan menggunakan perdamaian sedangkan 

qishash dan hudud tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai. 

b) Jumhur ulama Hanafi, persoalan yang tidak boleh diselesaikan dengan 

tahkim ialah nikah, li‟an, qadzaf, dan qishash sebab masalah-masalah 

tersebut dapat wewenang pemerintah (al-Imam), yang penyelesaiannya 

dilakukan oleh hakim peradilan. 

c) Mazhab Syafi‟i, hanya masalah hudud dan takzir yang tidak boleh 

diselesaikan dengan tahkim, sebab kedua hal tersebut murni hak Allah 

Swt. 

d) Burhanuddin Ibrahim bin Ali atau Ibnu Farhun, ahli fikih Mazhab Maliki, 

berpendapat bahwa wilayah tahkim diperoleh dari orang perorangan dan 

tahkim tersebut merupakan bagian dari Lembaga qada‟ yang berkaitan 

dengan persoalan harta, tidak berwenang menyelesaikan perkara-perkara 

hudud dan qishash. 

Adapun pihak-pihak yang mentahkimkan itu tidak boleh menolak putusan 

hakam sebelum hakam itu mengeluarkan putusannya. Hakam itu di pandang 

sebagai muqallid yang dituruti oleh kedua belah pihak. Karenanya mereka tidak 

boleh memakzulkan (memecat) mukalladnya, sebelum mukallad itu menjatuhkan 

                                                           

11 Abdul Aziz Dahlan, Inseklopedia Hukum Islam, Jilid 5, h. 1752. 
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hukum. Tetapi, apabila mukallad sudah mengambil putusannya, maka putusannya 

itu berlaku tidak dapat dibatalkan lagi.
12

 

Adapun wewenang hakam dalam perkara syikak  menurut Mazhab Hanafi,  

Hakam tidak berhak menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami isteri, sebab 

hakam berstatus sebagai wakil suami isteri. Oleh karena itu, keputusan yang 

diambil harus mendapat persetujuan suami isteri.
13

 Disebabkan kewenangannya 

yang demikian, maka tidak boleh menjatuhkan talak, karena suami tidak 

mewakilkan pekerjaan itu kepadanya, caranya yaitu hakam melaporkan hasil 

pekerjaannya kepada hakim. Sesudah hakim mempertimbangkan sepenuhnya dan 

ternyata mereka harus cerai, dikarenakan hal memerintakan hakam untuk 

menceraikan mereka.
14

 

Alasan Mazhab Hanafi, yaitu sesungguhnya Allah Swt. tidak menyerahkan 

kepada kedua hakam ini melainkan hanya untuk mengislahkan, sebagaimana 

firman Allah Swt. “jika kedua orang hakam  memberi taufik yang menunjukan 

bahwa diluar tugas tidak ada dan keduanya (hakam) berstatus sebagaimana wakil, 

sehingga mereka tidak mungkin melaksanakan keputusannya, melainkan harus 

kerelaan yang memberi wakil”. 

Landasan filosofi tentang penyelesaian konflik pernah dilaksanakan oleh 

Rasulullah Saw. baik sebelum menjadi rasul maupun setelah diangkat menjadi 

rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa 

perjanjian Hudaibiyah. Kejadian ini merupakan konflik yang potensial mengarah 

kepada kekerasan dan pertumpahan darah.  Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah 

                                                           

12 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 84. 

13  Muahmmad Ali al-Sabuni, Rawa‟I al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur‟an 

(Mesir: Alam al-Kutub, 1986), h. 471. 

14 Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Ahkam al-Qur‟an (Mesir: Dar al-Kitab 

al-Arabi, 1967), h. 176. 
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Saw kembali ke Mekah sebagai pemenang dan pemimpin politik yang berkuasa. 

Kemudian penyelesaian sengketa terhadap peletakan kembali Hajar Aswad dalam 

pembangunan kembali Ka‟bah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dikala itu belum 

memiliki kekuasaan politik di Mekah. Nilai positif yang dapat diambil dari 

peristiwa tersebut ialah berupa kesabaran, penghormatan, komitmen, proaktif dan 

kreatif, berfikir untuk penyelesaian sengketa. Nilai tersebut penting artinya 

dikualifikasikan mediator dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa baik antara individu maupun anatara kelompok dalam masyarakat.
15

 

3. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim 

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan 

tahkim. Menurut Mazhab Hanafi, apabila Hakam telah memutuskan perkara 

pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang 

bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke Pengadilan 

dan Hakim sependapat dengan putusan tahkim maka Hakim Pengadilan tidak 

boleh membatalkan putusan Hakam tersebut. Akan tetapi, jika Hakim Pengadilan 

tidak sependapat dengan putusan Hakam, maka Hakim berhak membatalkannya.
16

 

Menurut pendapat jumhur ulama fikih, kebolehan membatalkan suatu 

putusan Tahkim oleh kedua belah pihak yang bersengkat ditentukan oleh waktu 

atau tahapan proses yang dilalui. Terdapat beberapa kemungkinan:
17

 

                                                           

15  Mardani, Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari‟ah (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), h. 69. 

16 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 

h. 94-95. 

17 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 95. 
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a) Jika pembatalan tersebut dilakukan sebelum memasuki proses Tahkim, 

maka itu dibolehkan sebab Tahkim tergantung pada kerelaan dan 

persetujuan masing-masing 

b) Jika pembatalan Tahkim dilakukan setelah memasuki prosesnya, maka 

boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu itu proses dan keputusan 

belum sempurna, namun jika pembatalan dilakukan setelah putusan 

dikeluarkan maka pembatalan tidak dapat dibenarkan 

B. Pandangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun 

demikian, berbagai kajian menunjukan bahwa konflik tidak selalu berakibat 

buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam organisasi, meningkatkan 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, 

meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga 

terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai 

konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan 

membuat hubungan tidak berjalan dengan baik. 

Berbagai persoalan yang muncul mendorong Mahkamah Agung 

mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model 

penyelesaian sengketa non-ligitasi dalam proses penyelesaian perkara di 

pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri 

permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang 

bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong 

para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.
18

 Mediasi 

                                                           

18  Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2010), h. 10. 
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dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan 

perkara, mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi 

para pihak. Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
19

 

Sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan manusia yang terlibat dengan 

sengketa atau pertentangan merasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan 

penyelesaian, meniadakan ata setidak-tidaknya mengurangi kadar yang dapat 

merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu kehendak 

melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga 

kepentingan para pihak. Semakin ke depan permasalahan dalam hubungan 

manusia semakin beragam.
20

 

Dengan semakin banyaknya hubungan tersebut, setiap masyarakat 

memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam 

hubungan itu tidak terjadi pertentangan dan perselisihan. Banyak masyarakat yang 

kurang puas dengan hasil keputusan di meja pengadilan. Namun, jika dilihat 

permasalahan yang sekarang ini, masyarakat lebih cenderung memilih 

penyelesaian mereka melalui jalan non peradilan. Alasan mereka cukup 

meyakingkan bahwa mereka ingin memperoleh solusi yang win-win solution yang 

sesuai dengan harapan mereka. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ini diharapkan proses 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu lebih maksimal. 

                                                           

19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

20 Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 

Tulungagung: jurnal Ahkam vol. 5 no. 1 tahun 2017. 
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Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik 

karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena 

adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan 

hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya dapat 

dituntut di hadapan institusi hukum negara.
21

 Penyelesaian sengketa dengan 

melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan Hasrat 

emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya 

dinyatakan kalah oleh putusan peradilan. Seseorang yang mengajuka gugatan 

pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang disengketakan selama 

menjalani proses persidangan yang begitu panjang, secara teori proses 

penyelesaian sengketa melalu pengadilan memang lebih memberikan kepastian 

hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya 

dapat dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi. 

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang 

bertindak sebagai penengah dan berkomunikasi antara pihak yang bersengketa, 

sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami 

dan sebisa mungkin untuk di damaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan 

perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak 

menggunakan perinsip win or lose. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak 

memberikan manfaat kenyamanan bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan 

menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian 

dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak karena butir-butir 

kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. 

1. Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi 

                                                           

21 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 4. 
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Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara 

perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara 

maupun pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib 

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan hal 

lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Sengketa yang dikecualikan dari 

kewajiban penyelesaian mediasi meliputi:
22

 

a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya meliputi antara lain: 

1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Peradilan Niaga 

2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan 

Industrial 

3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase 

6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi 

7) Penyelesaian perselisihan partai politik 

8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cata gugatan sederhana 

9) Sengketa lain yang pemeriksaanya di persidangan ditentukan tenggang 

waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b) Sengekta yang pemeriksaanya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau 

tergugat yang telah dipanggil secara patut 

c) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu 

perkara (intervensi) 

                                                           

22  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 6-7. 
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d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan 

perkawinan 

e) Sengketa yang diajukjan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian 

di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat 

yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil 

berdasarkan pernyataan yang di tanda tangani oleh para pihak dan 

mediator bersertifikat. 

2. Kewajiban Menghadiri Mediasi
23

 

a) Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan 

atau tanpa di dampingi oleh kuasa hokum 

b) Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh 

dianggap sebagai kehadiran langsung 

c) Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya 

dapat dilakukan berdasarkan alasan sah: 

1) Kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam 

pertemuan Mediasi berdasarkan keterangan dokter 

2) Di bawah pengampuan 

3) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, 

atau 

4) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang 

tidak dapat ditinggalkan 

3. Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 

tentang Mediasi di Pengadilan, maka ketentuan mengenai prosedur Mediasi dalam 

                                                           

23  Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi 
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Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan 

baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
24

 Pengadilan 

diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud 

diatas dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini 

sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25

 

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu 

saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan 

kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan 

hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses yang harus dilalui, 

sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus 

ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi, 

sedangkan dalam proses mediasi di luar peradilan, para pihak berwenang dalam 

menetukan proses penyelesaian sesuai keinginan para pihak, sehingga prosesnya 

lebih sederhana, murah, cepat dan sesuai keinginan. 

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan diluar pengadilan 

dengan mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan, antara 

lain:
26

 

a) Jika dalam proses mediasi di luar pengadilan, para pihak tidak terikat 

aturan formal, maka dalam mediasi di Pengadilan, mediator dan para pihak 

harus tunduk dan patuh pada hukum acara mediasi yang di atur dalam 

Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, juncto PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

                                                           

24 Peraturan Mahkamah Agung, op. cit., Pasal 2 ayat (1). 

25 Peraturan Mahkamah Agung, op. cit., Pasal 2 ayat (2). 

26 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 245. 
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b) Mediasi di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang bisa 

dipaksakan melalui bantuan perangkat dan aparatur Negara Ketika 

kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sedangkan pada 

proses mediasi di pengadilan, hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam 

bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana 

keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

c) Pada proses mediasi  di pengadilan para pihak dapat memilih untuk 

menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan Hakim Pengadilan, 

sehingga para pihak tidak berani untuk membayar jasa pelayanan 

mediator, sedangkan dalam proses mediasi di luar pengadilan para pihak 

yang menggunaka mediator professional akan dibebani untuk membayar 

honorium mediator. 

d) Proses mediasi di pengadilan, jika proses mediasinya gagal, maka secara 

otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidanagan, 

sedangkan pada proses mediasi di luar pengadilan, jika proses mediasinya 

gagal dan ingin melanjutkan denga proses litigasi, maka para pihak harus 

mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan. 

Meskipun memiliki beberapa perbedaan, secara prinsip antara proses 

mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi di dalam pengadilan memiliki 

beberapa bentuk kesamaan antara lain: 

a) Sama-sama menggunakan pendekatan win-win solution 

b) Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang 

sifatnya netral 

c) Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri 

d) Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian 



45 

 
 

Dengan demikian, jika dipandang dari berbagai segi, penulis 

berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan 

secara damai melalui jalur mediasi merupakan jalan yang terbaik bagi semua 

pihak. Baik penyelesaian sengketa mediasi yang dilakukan di dalam maupun di 

luar pengadilan, karena sesungguhnya kedua proses penyelesaian tersebut 

merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat 

membuka akses yang lebih luas keapada para pihakk untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan serta berkedilan. 

4. Biaya Pemanggilan Para Pihak 

a) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi 

dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya 

perkara 

b) Biaya pemanggilan ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan 

para pihak untuk mengahdiri siding 

c) Dalam hal para pihak menacapai kesepakatan perdamaian, biaya 

pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak 

d) Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapau 

kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak 

yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama
27

 

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi 

a) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat di luar 

Pengadilan yang disepakati oleh para pihak 

b) Mediator Hakim dan pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan 

Mediasi di luar Pengadilan 

                                                           

27  Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi 
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c) Mediator non Hakim 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 

d) Penggunaan ruang Mediasi di Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan 

biaya
28

 

6. Mediator 

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 sengkaeta tanpa menggunakan cara 

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
29

 

Berdasarkan pertimbangannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Mediasi yang diterbitkan pada 31 Juli 2018 diterbitkan atas 

dasar:
30

 

a) Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang cepat 

dan murah, serta dapat memberikan akses yagn lebih besar kepada para 

pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa 

keadilan 

b) Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat 

menjadi salah satu instrument efektif dalam mengatasi masalah 

penumpukan perkara di Pengadilan, memperkuat dan memaksimalkan 

                                                           

28  Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi 

29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1. 

30 Peraturan Mahkamah Agung, Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 11-12. 
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fungsi Lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping 

proses Pengadilan yang bersifat memutus 

c) Hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, 

mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat 

diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses Mediasi ke dalam 

prosedur berperkara di Pengadilan Negeri 

d) Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib 

memiliki sertifikat Mediator yagn diperoleh setelah mengikuti pelatihan 

yang diselenggarakan oleh Lembaga yang telah memperoleh akreditasi 

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan syarat: 

1) Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung 

2) Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah 

mengikuti Pendidikan atau pelatihan Mediasi dan pendidikan atau 

pelatihan sebagai instrurktur untuk pendidikan atau pelatihan Mediasi 

3) Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan Mediasi 

bukan untuk mediator bersertifikat Pengadilan 

4) Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan Mediasi di Pengadilan 

yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Dalam menajalankan tugasnya, mediator harus bersikap netral, selalu 

membina hubungan baik, berkomunikasi dengan Bahasa para pihak, 

mendengarkan secara aktif, setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang 

mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda 

tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak 

pemecahan masalah.
31

 

                                                           

31 Rachmasi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: Citra 

Aditya Bakti, 2013), h. 104. 
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7. Tahapan Pramediasi
32

 

a) Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara 

1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, 

hakim, pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh 

mediasi 

2) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat 

dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum 

acara 

3) Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan 

setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak 

seluruh pihak hadir 

4) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yagn kepentingannya tidak 

signifikan tidak menghalangi  Mediasi 

5) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi 

kepada para pihak 

6) Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formular penjelasan mediasi 

kepada para pihak yang memuat pernyataan 

7) Keterangan mengenai penjelasan hakim pemeriksa perkara dan 

penandatangan formular penjelasan Mediasi wajib dimuat dalam 

berita acara sidang 

b) Kewajiban Kuasa Hukum 

1) Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan 

kewajibannya dalam proses mediasi 

2) Kewajiban kuasa hukum diantaranya ialah: 

                                                           

32 Peraturan Mahkamah Agung, Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 13-14. 
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(a) Menyampaikan penjelasan Hakim pemeriksa perkara kepada 

para pihak 

(b) Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam 

proses Mediasi 

(c) Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan 

dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi 

(d) Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan 

kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai 

kesepakatan 

(e) Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum 

3) Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah, 

kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi 

dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan 

kuasa hukum untuk mengambil keputusan 

4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak wajib 

berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan 

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya 

c) Hak para pihak mimilih Mediator 

1) Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat 

dalam daftar mediator di Pengadilan 

2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, 

pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para 

Mediator 

8. Tahapan Proses Mediasi
33

 

a) Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi 

                                                           

33 Peraturan Mahkamah Agung, Proses Mediasi di Pengadilan, h. 19-20. 
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1) Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan, para 

pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan 

Mediator 

2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak 

penetapan perintah melakukan Mediasi 

3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi 

diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka 

waktu 

4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan 

perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada hakim pemeriksa 

perkara disertai dengan alasannya 

b) Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat 

1) Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, Mediator dapat 

menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, atau tokoh adat 

2) Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang 

kuasa mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau 

penilaian ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat 

c) Mediasi Mencapai Kesepakatan 

1) 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 

2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator 

wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan 

yang: 
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(a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan 

(b) Merugikan pihak ketiga 

(c) Tidak dapat dilaksanakan 

3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, 

penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan 

apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat 

persetujuan atas kesepakatan yang dicapai 

4) Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan kepada 

Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian 

5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian 

dilakukan dalam Akta Perdamaian, kesepakatan wajib memuat 

pencabutan gugatan 

6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi 

kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan 

perdamaian 

9. Perdamaian Sukarela
34

 

a) Perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara 

1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara 

tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga 

sebelum pengucapan putusan 

2) Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan 

kepada Hakim pemeriksa perkarea untuk melakukan perdamaian 

pada tahap pemeriksaan perkara 

3) Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan 

perdamaian, Ketua majelis Hakim pemeriksa perkara dengan 

                                                           

34 Peraturan Mahkamah Agung, Proses Mediasi di Pengadilan, h. 26-27. 
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penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim pemeriksa perkara 

untuk mejalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim 

yang bersertifikat 

4) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan paling lama 

14 hari terhitung sejak penetapan  

b) Perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau 

peninjauan kembali 

1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum 

banding, kasasi atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar 

kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian 

2) Jika dikehendaki, para pihak melalui Ketua Pengadilan mengajukan 

kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Hakim pemeriksa 

perkara tingkat banding, kasasi atau oeninjauan kembali untuk 

diputus dengan Akta Perdamaian 

3) Kesepakatan perdamaian wajib memuat ketentuan yang 

mengesampingkan putusan yang telah ada 

4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara 

tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam waktu paling 

lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian 

5) Apabila berkas perkara banding, kasasi atau peninjauan kembali 

belum dikirimkan, berkas perkara dan kesepakatan perdamaian 

dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung 

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak 

muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga Mediator berperan 

membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang 
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bersengketa, Mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan 

Mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang 

memudahkannya melakukan kegiatan mediasi. 
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BAB IV 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN MAZHAB HANAFI 

DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG MEDIASI 

A. Persamaan Pandangan Mazhab Hanafi Dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi 

Mazhab Hanafi merupakan salah satu Mazhab dalam Islam yang memiliki 

pandangan yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umum.
1

 Dalam 

konteks Mediasi, pandangan Mazhab Hanafi menekankan pentingnya 

penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi asas keadilan. Dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang 

merupakan sebuah aturan yang mengatur mengenai  Mediasi di Indonesia, aturan 

ini mengatur mengenai perinsip-perinsip dasar Mediasi, persyaratan untuk 

menjadi mediator, tata cara  Mediasi, serta hak dan kewajiban dari pihak yang 

terlibat dalam Mediasi. Meskipun tidak secara langsung mengutip pandangan 

Mazhab Hanafi, namun peraturan ini sejalan dengan pandangan tersebut dalam hal 

penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi asas keadilan. Dalam 

peraturan tersebut, Mediasi dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat 

membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik secara damai dan tidak 

merugikan salah satu pihak. 

Mazhab Hanafi memiliki beberapa persamaan dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, diantaranya: 

                                                           

1 Nur Solikin, Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Peaku Perceraian (Yogyakarta: CV 

Istana Agency, 2021), h. 13. 
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1. Kedua pandangan sama-sama menghargai perdamaian dan penyelesaian 

sengketa secara damai. Dalam Mazhab Hanafi, perdamaian dianggap 

sebagai salah satu tujuan dari hukum Islam, dan diharapkan dapat dicapai 

melalui penyelesaian sengketa dengan cara yang damai. Hal ini juga 

tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Mediasi, yang memandang Mediasi sebagai salah satu cara untuk 

mencapai perdamaian dalam penyelesaian sengketa. 

2. Kedua pandangan sama-sama memandang pentingnya menyelesaikan 

sengketa dengan cara yang cepat dan efektif. Dalam Mazhab Hanafi, 

penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan dengan cara yang cepat 

dan efektif, karena sengketa yang berlarut-larut dapat memperburuk 

siatuasi dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juga 

memandang pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara cepat dan 

efektif sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. 

3. Kedua pandangan sama-sama menghargai hak asasi manusia. Mazhab 

Hanafi, hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang sangat penting dan 

harus dihargai. Hal ini juga tercermin dalam Peraturan Mahkmah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menegaskan bahwa dalam 

Mediasi, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. 

4. Pencarian solusi melalui musyawarah 

Mazhab Hanafi menekankan pentingnya musyawarah dalam proses 

penyelesaian konflik dan mencari solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan 

perinsip Mediasi, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa 

berusaha mencapai kesepakatan melalui dialog dan musyawarah 

5. Pentingnya mencapai kesepakatan yang adil 
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Mazhab Hanafi menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil 

dalam menyelesaikan sengketa, begitupun dengan Mediasi yang tujuannya 

ialah mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 

B. Perbedaan Pandangan Mazhab Hanafi Dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi 

Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari empat mazhab fiqih sunni 

Islam.
2
 Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

Indonesia yang mengatur tentang prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa. 

Konsep alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dilakukan 

dengan pendekatan islah dengan berbagai bentuk, seperti wilayat al-mazalim, al-

hisbah, dan tahkim. Sedangkan konsep alternatif penyelesaian sengketa dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dilakukan dengan konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. Mediasi merupakan 

salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Dalam sistem hukum 

Indonesia, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaiakan sengketa-sengketa di 

luar Pengadilan dan sengketa yang telah diajukan ke Pengadilan.
3
 

Mazhab Hanafi didasarkan pada sumber hukum utama dalam Islam, yaitu 

Al-Qur‟an dan Hadis, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

                                                           

2  Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. V; Jakarta: 

Amzah, 2008), h. 8. 

3  Nurul Aulia Dewi dan Abd. Halim Talli, “Analisis Perbandingan Mazhab tentang 

Pelaksanaan Mediasi dengan Media Telekonferensi”, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 

Vol. 2 No. 2, 2020. 
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Perbedaan antara hakim dan hakam ialah, sebagai berikut:
4
 

a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang 

diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak 

harus demikian. 

b. Wewenang seorang Hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan 

tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang 

diadilinya, sedangkan hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada 

kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai 

hakam. 

c. Tergugat harus hadir di hadapan hakim, sedangkan dalam tahkim masing-

masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di 

majelis tahkim, kedatangannya pun atas kemauan dari masing-masing 

pihak. 

d. Putusan hakim itu hukumnya mengikat dan dapat dipaksakan kedua bela 

pihak yang bersengketa, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan 

berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang bersengketa. 

e. Kewenangan tahkim yakni menyelesaikan beberapa sengketa saja, 

sedangkan di dalam peradilan (resmi/negara) semua persoalan diperiksa 

dan diselesaikan (diputus). 

  

                                                           

4  Iman Jauhari, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, 

(Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017) h. 76-77. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Apabila terjadi konflik atau sengketa dalam kehidupan maka jalan terbaik 

adalah menempuh jalur Mediasi untuk mendamaikan kedua pihak yang 

berperkara tersebut. Menurut Mazhab Hanafi bahwa Mediasi (Tahkim) 

ialah memisahkan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum 

antara yang hak dan yang batil atau ucapan yang mengikat yang keluar 

dari yang mempunyai kekuasaan secara umum, konsep perdamaian 

tersebut merupakan doktrin utama dalam bidang muamalah untuk 

menyelesaikan suatu sengketa karena sejatinya perdamaian merupakan 

fitrah manusia.    Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 

tentang Mediasi pun demikian, bahwa Mediasi melahirkan kesepakatan 

perdamaian yang akan menjadi penyelesaian tuntas karena hasil akhirnya 

tidak menggunakan perinsip menang dan kalah yang tentu memberikan 

banyak manfaat bagi para pihak yang berperkara. 

2. Antara Mazhab Hanafi dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 

2016 tentang Mediasi, keduanya sama-sama menghargai perdamaian dan 

penyelesaian sengketa secara damai, cepat dan efektif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pandangan Mazhab Hanafi menegaskan bahwa 

ketupusan mediasi tidak terikat dengan putusan tersebut. Dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kesepakatan 
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yang lahir dari hasil Mediasi di dalam Pengadilan merupakan keputusan 

yang terikat. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Ketika terjadi suatu konflik atau sengketa, maka diharapkan kepada setiap 

insan untuk menempuh jalur Mediasi, selain karena waktu yang ditempuh 

cukup singkat dan biaya penanganan perkara lebih murah, Mediasi juga 

dapat menjaga kenyamanan dan hak-hak asasi manusia. 

2. Manusia sebaiknya selalu menjaga hubungan yang baik antar sesama 

untuk meminimalisir munculnya suatu konflik atau sengketa, karena di 

zaman sekarang sebagian Masyarakat terlalu terburu-buru mengajukan 

suatu perkara atau sengketa tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu.  

walaupun konflik dalam kehidupan manusia akan terus ada sepanjang 

kehidupan manusia itu sendiri, akan tetapi dalam proses penyelesaiannya 

selalu menempuh jalur Mediasi untuk mengurangi hal-hal negatif yang 

tidak diinginkan terjadi. 
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