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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha h ha (dengan titk di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض
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bawah) 

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z ظ
zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain ‘ apostrop 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 م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostop ء

 ya y ye ي

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 dammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ي
 

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

 و
 

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 يَ  atau ا َ

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

a dan garis di atas 

 ي َ

 

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 ۇ

 

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

 

4. Tā’ marbūṫah 
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Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan  sebuah  tanda  tasydid  (  َّ ),  dalam  transliterasinya  ini  dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) 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. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al- 

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah ( هالل ) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a- ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

SWT = subhanahu wa ta’ala 

SAW = sallallahu alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

M = Masehi 

H = Hijriah 

SM = Sebelum Masehi 

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

w = Wafat tahun 

QS = Qur’an Surah 

HR = Hadits Riwayat 

PERMA = Peraturan Mahkamah Agung 

KMA = Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

e-Court = Elektronik Court
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ABSTRAK 

NAMA : Nur Alfadhilah Ruslan 

NIM : 10100117107 

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS BERACARA SECARA 

ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA PERCERAIAN DI PEGADILAN AGAMA 

PAREPARE 

 

Skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam 

Penyelesaian Pekara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare, dengan sub masalah: 

1) Bagaimana implementasi acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Parepare?; 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam 

beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare? Dengan tujuan pokok 

mengetahui efektivitas acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Parepare, dengan sub tujuan; 1) Mengetahui implementasi acara 

elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. 2) 

Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam beracara secara elektronik. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-

data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui 

wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan 

perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) beracara secara elektronik dimulai dari 

tahap pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) 

dan persidangan (e-Litigation) di Pengadilan Agama Parepare; 2) Faktor-faktor 

pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara 

elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, 

memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan 

pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam 

penggunaan media elektronik. Adapun faktor penghambat beracara secara elektronik 

yakni jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai 

tekhnologi dan mekanisme beracara secara elektronik atau e-court, salah satu pihak 

tidak setuju untuk beracara secara elektronik dan keterlambatan pihak dalam merespon 

pada saat persidangan. 

Implikasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare semaksimal 

mungkin melakukan sosialisasi mengenai e-court beserta fitur-fiturnya kepada 

msayarakat agar penggunaan e-court kedepannya dapat mengalami peningkatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia yang semakin maju ditandai dengan semakin majunya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini yang telah memasuki 

hampir setiap kehidupan manusia salah satunya ialah hadirnya penemuan-penemuan 

baru seperti internet. Hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan 

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan manusianya dalam 

kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi berbagai informasi 

dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh yakni melalui jaringan nirkabel 

(internet). 

Dengan adanya perkembangan inilah Mahkamah Agung mempunyai peranan 

strategis dalam melakukan pembaharuan hukum materiil dan hukum formil. 

Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan hukum yang 

apabila hukum tersebut belum cukup diatur oleh peraturan yang ada. Hal ini 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

yang telah diubah dua kali, terakhir yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

dalam Pasal 79 yang mana berbunyi: 
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“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”1  

Dalam hal ini dikenal beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

yang salah satunya ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). 

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah seperangkat 

peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, mengikat terhadap 

masyarakat luas terlebih bagi yang memiliki kepentingan sebagai pencari keadilan. 

Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik maka tidak lepas dari penggunaan 

teknologi baik dalam administrasi maupun proses berperkara. Mahkamah Agung 

menetapkan program pelayanan publik berbasis elektronik dan berperkara secara 

cepat hingga lahirlah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara 

di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari proses e-Filling, e-Payment dan e-

Summon yang kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang 

jangkauan proses elektroniknya hingga proses persidangan dimana proses tersebut 

dilaksanakan melaui layanan e-Court. 

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku pada tanggal 19 

Agustus 2019 telah mendorong perkembangan di bidang hukum agar tidak terjadi 

ketertinggalan dalam hal informasi dan tekhnologi. Melalui tekhnologi informasi 

                                                           

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 

79. 
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bahkan komunikasi terobosan ini dapat dicetus sebagai kemudahan kepada para 

pihak pencari keadilan sekaligus dapat membantu memecahkan berbagai 

problematika khususnya di dunia peradilan.2 Selain itu, menjawab tantangan dari 

kondisi pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia dimana setiap orang 

diharuskan untuk menghindari kerumunan dan jaga jarak. 

Salah satu perkara di Pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan acara 

elektronik adalah perkara cerai. Istilah cerai dalam bahasa Arab ialah Thalaaq. 

Definisi thalaaq atau bercerai ialah “memutus hubungan pernikahan melalui lafal 

thalaaq dan sejenisnya”.3 

Islam sebenarnya tidak melarang terjadinya perceraian, akan tetapi lebih 

kepada menjadikan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah 

dalam rumah tangga. Islam memberikan jalan untuk bercerai dan 

memperbolehkannya dalam keadaan darurat saja.4 Dalam QS Al-Baqarah/2:227 

yang berbunyi: 

لََٰقَۡٱعَزَمُواْۡۡوَإِنۡ  َ ۡۡلط  َۡٱفَإنِ َ َ ٢٢٢ۡۡسَمِيعٌۡعَليِمٞۡۡلل 
Terjemahan: 

                                                           

2 Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Agama Makassar,” QadauNa, vol. 2 no. 1 (Desember 2020), h. 107-108. 

3 Abu  Umar Basyier, Mengapa Harus Bercerai..?, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), h. 92. 

4 Arwini Yulita Lestari dan Asni, “Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai 

Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama 

Barru),” QadauNa, vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020), h. 427. 
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Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui.5 

Untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam 

Indonesia maka langkah penertiban diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor 1 

Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Sejak berlakunya peraturan ini, 

penggunaan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat sesuai dengan 

hukum Islam. Urusan perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi 

kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memberi izin atau bagi suami untuk 

mengucapkan ikrar talak. Adapun penulis mengambil lokasi penelitian di kota 

Parepare dikarenakan kota Parepare merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan 

yang masyarakatnya heterogen dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi selain 

itu juga karena penulis sekarang berdomisili di kota Parepare. 

Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 penulis mencoba meninjau 

kesesuaian dan efektivitas antara peraturan dan pelaksanaannya, yang akan dikaji 

lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS BERACARA SECARA 

ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA PAREPARE. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada: 

                                                           

5 Al-Qur’an dan Terjemah, Alwasim Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah 

Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 36. 
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a. Efektivitas beracara secara elektronik. 

b. Penyelesaian perkara perceraian. 

c. Pengadilan Agama. 

2. Deskripsi Fokus 

Dari uraian fokus penelitian di atas, untuk memberikan pemahaman yang 

lebih baik dan terarah maka penulis akan menggunakan beberapa definisi untuk 

mendeskripsikan fokus penelitian tersebut. 

a. Efektivitas beracara secara elektronik adalah seberapa baik dan sejauh 

mana proses berperkara yang dimulai dari tahap mengajukan gugatan atau 

permohonan, panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pada 

tahap putusan dilaksanakan melalui perantara media elektronik. 

Efektivitas beracara secara elektronik yang dimaksud ialah dari aspek 

asas sederhana, cepat dan biaya ringan didasarkan pada konsiderans 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) mengenai ketentuan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

b. Penyelesaian perkara perceraian ialah proses dalam menyelesaikan 

urusan atau persoalan pisah antara suami dan istri yang tak ingin lagi 

melanjutkan kehidupan pernikahannya. Dalam hal ini perkara cerai terdiri 

atas cerai talak dan cerai gugat. 

c. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dalam 
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lingkup peradilan agama. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat 

pertama berkedudukan di kota atau kabupaten serta memiliki tugas dan 

wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi 

mereka yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

pokok masalah yakni bagaimana efektivitas beracara secara elektronik dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare? Sehubungan 

dengan pokok masalah, maka penulis merumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi acara elektronik dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Parepare? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam beracara secara 

elektronik di Pengadilan Agama Parepare? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, peneliti membutuhkan berbagai 

referensi dan literatur-literatur yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan 

diteliti. Adapun beberapa hasil penelusuran terkait ialah: 
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1. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang 

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan  Putusan Pengadilan.6 

Buku ini berisikan penjelasan mengenai tata cara atau prosedur beracara 

di pengadilan perdata yakni sebelum, pada saat, dan setelah persidangan 

yang dikaji dalam 14 bab. Tema utama dari buku ini antara lain: 1) Ruang 

lingkup surat kuasa khusus; 2) Gugatan permohonan atau gugatan 

voluntair; 3) Ruang lingkup permasalahan gugatan kontentiosa; 4) 

Gugatan perwakilan kelompok (class action); 5) Kekuasaan mengadili; 6) 

Tata cara pemanggilan dan proses yang mendahuluinya; 7) Putusan akta 

perdamaian dalam rangka sistem mediasi; 8) Penyitaan; 9) Proses acara 

verstek; 10) Eksepsi dan bantahan pokok perkara; 11) Gugatan 

rekonvensi; 12) Pembuktian; 13) Pemeriksaan setempat dan pendapat ahli; 

dan 14) Putusan pengadilan. 

2. M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik 

dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama).7 Buku 

ini membahas mengenai teori, praktik dan permasalahan hukum acara 

perdata di peradilan umum dan permasalahan khusus dalam penerapan 

hukum acara perdata di  peradilan agama. 

                                                           

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

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 

7 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama), (Yogyakarta: UII Press, 2016). 



8 
 

 
 

3. Amran Suadi dalam bukunya Pembaruan Hukum Acara Perdata di 

Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik).8 Buku ini 

memberikan pesan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan 

pembaharuan dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam menyikapi 

perkembangan dan kemajuan teknologi masa kini serta menguraikan 

perbedaan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 

Tahun 2019. 

4. Aco Nur dan Amam Fakhrur dalam bukunya Hukum Acara Elektronik di 

Pengadilan Agama.9 Buku ini membahas mengenai hukum acara peradilan 

agama yang praktis dan mudah diaplikasikan serta dipaparkan hukum 

acara elektronik yang didasarkan pada penelitian lapangan dengan tetap 

berpedoman pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Perma. 

5. M. Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara 

Peradilan Agama.10 Sesuai judulnya buku ini membahas kedudukan, 

kewenangan absolut dan relatif serta beracara dalam lingkup Peradilan 

Agama. 

                                                           

8 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 

9 Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center, 2019). 

10 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradian Agama, (Jakarta: Pustaka 

Kartini, 1993). 
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6. Nahliya Purwantini dalam skripsinya yang berjudul Penerapan E-Litigasi 

terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut 

Peraturan Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan Secara Elektronik membahas tentang bagaimana 

proses beracara secara elektronik, yakni proses persidangan secara 

elektronik atau e-Litigasi.11 Adapun perbedaan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya hanya berfokus 

pada proses persidangan elektronik atau e-Litigasi sedangkan penelitian 

penulis tidak hanya pada e-Litigasi akan tetapi juga mencakup proses e-

Filing (pendaftaran perkara), e-Payment (pembayaran panjar biaya 

perkara), dan e-Summons (pemanggilan pihak). 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

pokok dari penelitian ini ialah mengetahui efektivitas acara elektronik dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan sub 

tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui implementasi acara elektronik dalam penyelesaian 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. 

                                                           

11 Nahliya Purwantini, “Penerapan E-Litigasi terhadap Keabsahan Putusan Hakim di 

Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”, Skripsi (Malang: Fak. Hukum Universitas Islam Malang, 

2020). 
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b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam beracara secara 

elektronik. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu terkait 

beracara secara elektronik di Pengadilan Agama. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan 

kepada para pembaca terkait hukum acara perdata elektronik. 

c. Penelitian ini berguna untuk meninjau sejauh mana efektifitas PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan 

Secara Elektronik terkhusus di Pengadilan Agama. 

d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran bagi 

yang ingin meneliti lebih jauh akan pokok permasalahan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS EFEKTIVITAS BERACARA SECARA 

ELEKTRONIK 

 

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata 

1. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Hukum Acara Perdata atau yang biasa disebut dengan Hukum Perdata 

Formil merupakan bagian daripada Hukum Perdata. Hukum Perdata biasa 

disebut Hukum Perdata Materiil. Hukum acara perdata sebagai bagian tak 

terpisahkan dari hukum perdata karena hukum perdata yang hendak ditegakkan 

oleh pengadilan memerlukan tuntunan acara mengenai bagaimana menegakkan 

dan mempertahankan hukum perdata  tersebut. Semua komponen yang terlibat 

dalam penegakan hukum materil harus tunduk pada ketentuan hukum acara 

(formil).1 

Beberapa ahli merumuskan pengertian Hukum Acara Perdata yang satu 

sama lainnya berbeda-beda akan tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang 

sama. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengemukakan bahwa 

                                                           

1 Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa 

Asas Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h. 114. 
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hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.2  

Menurut Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. hukum acara 

perdata adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya 

manusia bertindak di hadapan pengadilan, bagaimana caranya pihak yang 

diserang kepentingannya mempertahankan diri serta bagaimana hakim 

bertindak dalam memutuskan sengketanya.3 Sehingga hukum perdata yang 

sifatnya mengatur kepentingan orang perorangan membutuhkan hukum acara 

perdata atau hukum perdata formil saat berproses perkaranya di pengadilan. 

Hukum acara perdata menurut Soeroso didefinisikan sebagai kumpulan 

ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran 

dan keadilan bila terjadi perkataan atas sesuatu kekuatan hukum dalam hukum 

materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang 

mengabdi kepada hukum materiil.4 

Dari definisi-definisi hukum acara perdata di atas, dapat dipahami 

mengenai kedudukan dari hukum acara perdata ialah sebagai hukum formil dan 

perbedaannya dengan hukum perdata materiil. Sehingga dapat diposisikan 

                                                           

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara  Perdata Indonesia Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, 2017), h. 2. 

3 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 1. 

4 Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), h.3. 



13 
 

 
 

hukum acara perdata dalam menegakkan dan mempertahankan hukum perdata 

materiil oleh hakim maupun pihak pencari keadilan. 

2. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata 

Secara umum, ruang lingkup hukum acara perdata (procesrecht atau 

formeelrecht) adalah cara-cara yang mengatur dengan mempertahankan, 

memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil di 

depan pengadilan.5 Hukum acara mengatur tata cara memperlakukan dan tata 

cara pencari peradilan mempertahankan atau memperoleh haknya.6 Secara 

khusus ruang lingkup hukum acara perdata, yakni: 

a. bagaimana cara mengajukan tuntutan hak; 

b. bagaimana cara memeriksa tuntutan hak; 

c. bagaimana cara mengajukan barang bukti dan penilaian pembuktian; 

d. bagaimana cara hakim memutus perkara; dan 

e. bagaimana cara melawan putusan dengan upaya hukum. 

Dari segi tahapannya, ruang lingkup hukum acara perdata terdiri dari 

beberapa tahapan, yakni: 

Pertama, tahap pendahuluan. Tahap ini adalah tahap persiapan sebelum 

tahap pelaksanaan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam tahap ini 

terdiri dari membuat gugatan, pendaftaran gugatan, panjar biaya perkara, 

                                                           

5 Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, h.3. 

6 Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan 

Agama,” Jurnal Al-Qadau, vol. 2 no. 1 (2015), h. 122. 
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penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, panggilan kepada para pihak 

yang berperkara, dan lain-lain. 

Kedua, tahap penentuan. Tahap ini adalah tahap proses pemeriksaan 

perkara di persidangan, dari pemeriksaan peristiwa, pembuktian peristiwa 

hingga pada penjatuhan putusan oleh hakim. 

Ketiga, tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah tahap dilaksanakannya 

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), 

baik pelaksanaan putusan secara sukarela maupun dengan upaya paksa atau 

eksekusi. 

Dari ruang lingkup hukum acara perdata di atas, dapat dikatakan bahwa 

hukum acara perdata sebagai pedoman dalam beracara di peradilan. Adapun 

hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 

adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.7 

3. Fungsi Hukum Acara Perdata 

Pada hakikatnya, fungsi hukum acara perdata tidak jauh berbeda dengan 

definisi hukum acara perdata itu sendiri. Hukum acara perdata mengatur 

bagaimana dan siapa yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum 

                                                           

7 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), (Cet. 

IV; Makassar: Alauddin University Press, 2019), h. 161. 
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materiil jika terjadi pelanggaran atau jika ada gangguan hak atas hukum perdata 

materiil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang 

berfungsi mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di 

pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa 

sampai pelaksanaan putusan.8 Fungsi hukum acara perdata adalah 

mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materiil, artinya hukum 

perdata materiil ditegakkan oleh alat-alat penegak hukum haruslah berdasarkan 

pada hukum acara perdata.9 

Hukum acara perdata pada dasarnya mempunyai dimensi dan korelasi 

mengenai beberapa hal, sebagai berikut:10 

a. Prosedural administrasi bagaimana cara-cara seseorang mengajukan 

perkara ke pengadilan; 

b. Proses bagaimana perkara tersebut mulai disidangkan oleh hakim; 

c. Prosedur pemanggilan para pihak; 

d. Caranya hakim memutus perkara perdata; 

e. Bagaimana tahap dan pelaksanaan putusan hakim (executie). 

Berdasarkan paradigma tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fungsi 

hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah 

                                                           

8 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 1. 

9 Bahchsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 

h. 136. 

10 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, 

(Bandung: Alumni, 2012), h. 6. 
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proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta 

bagaimana proses hakim pengadilan menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka 

mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.11 

4. Unsur-unsur Hukum Acara Perdata 

Hukum acara perdata sebagai hukum formil memiliki dua unsur yakni 

unsur  materiil dan unsur formil. Unsur materiil dari hukum acara perdata ialah 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tetang wewenang yang disebut juga 

actienrech (substantive law of procedure), yaitu peraturan hukum yang 

mengatur hubungan hukum yang terjadi karena beracara meliputi peraturan-

peraturan: 

• tentang terjadi dan hapusnya tuntutan atau gugatan; 

• tentang upaya-upaya hukum untuk menangkis atau menyangkal; 

• tentang upaya-upaya untuk menegakkan hukum atau hak; 

• tentang pengaruh tindakantindakan prosesuil; 

• tentang pembuktian; 

• tentang menjatuhkan putusan.12 

Adapun unsur formil dari hukum acara perdata mengatur tentang cara 

yang harus diperhatikan di dalam beracara dan mengatur mengenai caranya 

                                                           

11 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 7. 

12 Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

2009), h. 159. 
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menggunakan wewenang. Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan 

pelengkap, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan 

atau menegakkan hukum perdata materiil.13 

5. Asas dan Prinsip Dasar Hukum Acara Perdata 

Pada dasarnya asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak 

dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih tepat 

dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit.14 

Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas diantaranya: 

a. Asas Point d’interet Point d’action. Asas ini berarti tuntutan hak dapat 

diajukan bila ada hak atau kepentingan. 

b. Asas Equality Before the Law atau Asas Imparsialitas. Tiap warga negara 

memiliki persamaan hak dan kedudukann di hadapan hukum, sehingga 

tidak boleh adanya diskriminasi. 

c. Asas Audi et Alteram Partem. Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh 

membeda-bedakan orang berperkara atau pihak-pihak yang berperkara 

harus diperlakukan sama serta tidak boleh mengenyampingkan yang satu 

dengan yang lainnya.15 

                                                           

13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, h. 5. 

14 Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama,” Al-Qadau, vol. 4 no. 1 (Juni 2017), h. 

27. 

15 Syaiful Bakhrie, Dinamika Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 113. 
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d. Asas Ultra Petitum Partium. Asas ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh 

memberikan putusan yang melebihi dari pada apa yang dituntut oleh 

penggugat. Hakim yang mengabulkan melebihi petitum penggugat 

dianggap telah melampaui batas wewenangnya dan putusan hakim tersebut 

adalah cacat hukum meskipun tindakan yang telah diambil hakim tersebut 

didasari dengan iktikad baik dan demi kepentingan umum.16 

e. Asas Hakim Perdata Bersifat  Pasif dan Aktif. Pada pemeriksaan acara 

perdata, hakim bersifat pasif maksudnya ialah ruang lingkup dan inisiatif 

atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada 

asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukanlah oleh hakim.17 

Dalam hal ini hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan (judex ne 

procedat ex officio). 

Adapun bersifat aktif ialah hakim secara aktif memimpin sidang, 

membantu kedua pihak dalam mencari kebenaran, tapi dilarang 

menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut.18 

f. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Pengertian asas sederhana 

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara 

efisien yaitu maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat, 

selamat dan tepat waktu, sedangkan efektif dengan sarana dan sumber daya 

                                                           

16 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, (Jakarta: PranadaMedia, 2014), h. 40. 

17 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 173. 

18 Syaiful Bakhrie, Dinamika Hukum Pembuktian,  h. 112. 
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yang tersedia tapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik.19 

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan 

dalam tenggat waktu tertentu yang patut dan asas biaya ringan adalah asas 

yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di pengadilan 

harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin 

dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.20 

g. Asas Terbuka untuk Umum (Openbaarheid van Rechtspraak). Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: 

“Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk 
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”21 

Tujuan utama persidangan terbuka untuk umum adalah untuk menjamin 

terlaksananya persidangan secara fair, transparan dan akuntable.22 

h. Asas Putusan Hakim Harus Disertai Alasan. Tiap putusan pengadilan harus 

disertakan dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengadili. 

                                                           

19 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), h. 26-27. 

20 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama), (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 28. 

21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

pasal 13, ayat 1. 

22 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama), h. 32. 
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Hukum acara perdata mempunyai beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan oleh semua kalangan baik hakim, aparat penegak hukum, maupun 

pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman,23 diantaranya: 

a. Bebas dari campur tangan piihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. 

b. Pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi. 

c. Penerapan hukum acara perdata menjadi mutlak. 

6. Sumber Hukum Acara Perdata 

Sumber hukum adalah dasar yang menimbulkan hukum yang bersifat 

mengikat dan memaksa, sehingga bila dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi 

yang melanggarnya. 

Hukum acara perdata bersumber dari aturan-aturan yang telah ada dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan boleh pada peraturan lain 

yang dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Sumber hukum 

acara perdata dapat dalam praktik peradilan dapat dibagi pada sumber hukum 

yang baku artinya yang selama ini sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda 

sampai sekarang, maupun yang baru artinya mengalami pembaharuan karena 

ada kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat di era sekarang ini, 

sementara dalam hukum acara yang baku belum terakomodasi sehingga perlu 

                                                           

23 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), h. 31-32. 
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ada perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian tetap sejalan dengan 

asas-asas peradilan yang baik dan benar.24 

Adapun sumber hukum acara perdata, antara lain:25 

a. Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) atau disebut juga RIB 

(Reglement Indonesia yang diperbaharui). 

b. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). 

c. Burgerlijk Wetboek (BW). 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van kophandel). 

e. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). 

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan di Jawa 

dan Madura. 

g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

menyangkut hukum acara termuat dalam Bab IV dari Pasal 40 sampai 

dengan Pasal 78, sedangkan yang lain telah diubah dengan Undang-Undang 

                                                           

24 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), h. 36. 

25 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 9-

14. 
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Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009. 

j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

k. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

l. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

m. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Warisan, dan Wakaf. 

n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

o. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

p. Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang hidup (living law) dalam praktik 

peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pasti (inkracht van 

gewijsde) dan telah bersifat tetap. 

q. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA). 

r. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA). 

s. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 

t. Doktrin. 

u. Perjanjian Internasional. 
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v. Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan 

Menteri Keuangan, dan peraturan lainnya dari berbagai instansi terkait. 

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan payung hukum sekaligus 

sebagai pemicu terjadinya revolusi tekhnologi informasi dalam hukum acara 

perdata, antara lain:26 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. 

B. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas dari kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective yang berarti 

berhasil. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil sesungguhnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (operasi kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang 

                                                           

26 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), h. 42. 
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tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas adalah 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan 

sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan.27 Jadi efektivitas hukum dapat diartikan keberhasilan atau 

tercapainya tujuan hukum berkaitan dengan penerapan, pelaksanaannya dan 

penegakan hukum. 

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” 

dan keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara 

efektif suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah 

hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, 

sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya 

adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah 

hukum yang valid. Karenanya jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu 

kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak 

efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. 

Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat 

utama, yaitu:28 

a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; 

b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. 

                                                           

27 Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” Al-Razi, jil. 18 no. 2 (2018), h. 2-3. 

28 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 116-117. 
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Jadi menurut Hans Kelsen pernyataan validitas dan efektivitas saling 

berhubungan. Suatu norma hukum harus valid terlebih dahulu agar kemudian dapat 

diterapkan dan diketahui keefektifannya. Jika ternyata setelah diterapkan norma 

hukum yang telah valid itu tidak dapat diterima atau diberlakukan terus menerus 

kepada masyarakat luas, maka norma hukum tersebut akan hilang unsur 

validatasnya. 

Menurut Ahmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas 

suatu hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan 

hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar 

target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan 

tersebut efektif.29 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas suatu 

penegakan hukum, yaitu:30 

1. Faktor Hukum 

Menurut Soekanto faktor hukum disini adalah undang-undang dalam artian 

material yakni peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh 

penguasa pusat maupun daerah yang sah. 

                                                           

29 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375. 

30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: 

Rajawali Pers, 2018), h. 14-59. 
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2. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum berkaitan dengan kalangan yang secara langsung 

berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup 

yang menerapkan hukum (law enforcement) akan tetapi juga peace 

maintenance. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai 

institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai 

dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir 

lembaga kemasyarakatan. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Selain ketersediaan fasilitas, 

pemeliharaanpun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Jika hal-hal 

tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai 

tujuannya. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyaraka. 

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yang 

sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Artinya, efektivitas hukum juga 

bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang 

rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah 
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yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan 

sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. 

5. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat 

sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah 

sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non 

material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari 

sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan 

kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut. 

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum 

mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi 

yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. 

Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan  

suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk 

memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam 

perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-

masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan 

dijumpai kesulitan-kesulita. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama 

sekali atau bahkan mempunyai pengaruh negatif.31 

C. Beracara secara Elektronik 

                                                           

31 Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” Al-Razi, jil. 18 no. 2 (2018), h. 7. 
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat dan biaya ringan, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam administrasi dan 

persidangan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pada bulan Agustus tahun 

2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik yang merupakan pelengkap dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksanaan acara 

elektronik dilakukan secara online melalui jaringan nirkabel (internet) dengan 

mengakses aplikasi berbasis website yang dikenal dengan istilah e-Court. 

1. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik 

Subjek hukum pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik 

ialah pengguna terdaftar dan pengguna lain. Yang dimaksud dengan pengguna 

terdaftar ialah advokat dengan syarat: 

a. Kartu tanda penduduk; 

b. Kartu keanggotaan advokat; dan 

c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.32  

Bagi pengguna terdaftar akun didapatkan secara daring melalui aplikasi e-Court 

dengan tahapan sebagai berikut: 

                                                           

32 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 5, angka 2. 
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b. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan peramban (web browser) 

melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar; 

c. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata 

kunci (password) yang diinginkan; 

d. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus 

persetujuan sebagai domisili elektronik; 

e. Melakukan log in ke dalam aplikasi; dan 

f. Melengkapi data advokat.33 

Adapun yang dimaksud dengan pengguna lain ialah selain advokat yang 

memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak 

dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi jaksa pengacara 

negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, direksi/pengurus 

atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (in-house lawyer), kuasa 

insidentil yang ditentukan undang-undang.34 Syarat menjadi pengguna lain 

diantaranya: 

a. Untuk perorangan harus memiliki KTP dan/atau surat keterangan pengganti 

KTP atau passport. 

                                                           

33 Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidaangan di Pengadilan secara Elektronik, bagian B, 

angka 1. 

34 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 1, angka 5. 
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b. Untuk kementerian dan lembaga/BUMN atau badan usaha milik pemerintah 

dan kejaksaan harus memiliki KTP atau surat keterangan pengganti KTP, 

kartu pegawai dan surat kuasa/surat tugas. 

c. Untuk kejaksaan sebagai pengacara negara harus memiliki KTP atau surat 

keterangan pengganti KTP, kartu pegawai, surat kuasa dan/atau surat tugas. 

d. Untuk badan hukum harus memiliki KTP atau surat keterangan pengganti 

KTP, surat keputusan sebagai karyawan dan surat kuasa khusus. 

e. Untuk kuasa insidentil harus memiliki KTP atau surat keterangan pengganti 

KTP, surat kuasa khusus dan izin insidentil dari ketua pengadilan.35 

Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih oleh pengguna 

terdaftar dan pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara 

dan persidangan secara elektronik.36 Yakni alamat surat elektronik (e-mail) para 

pihak dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan 

elektronik. Adapun domisili atau alamat tempat tinggal dijadikan sebagai 

penentu yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara 

tersebut. 

2. Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik 

                                                           

35 Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bagian B, 

angka 2. 

36 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), h. 58. 
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Pelaksanaan administrasi pendaftaran perkara bagi pengguna terdaftar 

dilakukan melalui aplikasi e-Court secara daring. Bagi pengguna lain harus 

melalui pelayanan meja e-Court terlebih dahulu untuk membuat akun. Setelah 

mendapat akun pengguna lain dapat mendaftarkan perkaranya secara daring. 

Pengguna terdaftar dan pengguna lain mengajukan gugatan yang berupa surat 

dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan, 

mendapat nomor pendaftaran online, menginput data pihak dan mendapatkan 

taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik yang disebut e-SKUM. 

Selanjutnya pembayaran panjar biaya perkara dibayarkan secara 

elektronik sesuai dengan virtual account dan taksiran panjar biaya perkara yang 

ditujukan pada rekening Pengadilan. Setelah terkonfirmasi telah melakukan 

pembayaran maka pengguna lain dan pengguna terdaftar akan mendapatkan 

Nomor Perkara. Apabila telah melalui proses verifikasi persyaratan 

pendaftaran, maka akan diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap 

selanjutnya. 

3. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik 

Panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada 

penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau 

pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara 
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elektronik.37 Panggilan pertama untuk pihak penggugat dilaksanakan secara 

elektronik sedangkan untuk tergugat selain advokat dilaksanakan secara manual 

ke domisili sesungguhnya pihak tergugat. Bila tergugat tidak berada ditempat, 

maka panggilan dilaksanakan melalui lurah atau kepala desa. 

Berdasarkan perintah hakim, juru sita/juru sita pengganti mengirim surat 

panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui sistem 

informasi pengadilan.38 Bagi pihak yang domisilinya diluar daerah hukum 

pengadilan, maka panggilan atau pemberitahuannya dapat disampaikan secara 

elektronik tembusan kepada pengadilan yang mewilayahi domisili pihak 

tersebut. 

4. Persidangan Elektronik 

Yang dimaksud persidangan secara elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 

angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa: 

“Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa 
dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 
dukungan tekhnologi informasi dan komunikasi.”39 

Pada sidang pertama hakim/hakim ketua dapat menjelaskan mengenai 

hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. 

                                                           

37 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 15, angka 1. 

38 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik), h. 66. 

39 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 1, angka 7. 
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Selanjutnya, bila proses mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak tidak berhasil 

maka persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat 

dan tergugat walau sebenarnya persetujuan penggugat telah diberikan pada saat 

pendaftaran perkara secara elektronik. Akan tetapi untuk perkara yang tidak 

memerlukan mediasi, persetujuan diberikan pada sidang yang dihadiri oleh 

kedua pihak. 

Adapun untuk jalannya persidangan secara elektronik, hakim/hakim 

ketua menetapkan jadwal persidangan tentang acara penyampaian  jawaban, 

replik dan duplik. Setelahnya hakim/hakim ketua menetapkan jadwal dan acara 

persidangan selanjutnya hingga tahap pembacaan putusan. Mengenai jadwal 

persidangan dan sidang elektronik diberitahukan dan dilaksanakan melalui 

sistem informasi pengadilan kepada para pihak. 

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, 

jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilaksanakan dengan prosedur: 

a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada 

hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, 

hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.40 

                                                           

40 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 22, angka 1. 
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Tergugat dalam menyampaikan jawabannya harus disertai bukti berupa 

surat dalam bentuk dokumen elektronik. Kegiatan-kegiatan dalam persidangan 

tersebut dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara sidang elektronik. 

Bagi pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dan 

acara persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka oleh hakim/hakim 

ketua dianggap tidak menggunakan haknya. 

Pihak ketiga yang melakukan intervensi wajib untuk mengikuti 

persidangan secara elektronik. Jika pihak ketiga tersebut tidak setuju untuk 

bersidang secara elektronik maka hakim melalui penetapannya menyatakan 

permohonan intervensi tidak dapat diterima. 

Dalam persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan 

saksi dan/atau ahli apabila disetujui oleh para pihak maka persidangan 

pembuktian dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi 

audiovisual yang merupakan infrastruktur pengadilan dimana pihak-pihak 

dapat ikutserta dalam persidangan. 

Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik. 

Pengucapan putusan/penetapan dianggap telah dihadiri para pihak dan 

dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum bila telah disampaikan salinan 

putusan/penetapan elektronik yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik 

kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Salinan putusan 

tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan pengadilan 

mempublikasikannya untuk umum pada sistem informasi pengadilan. 
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D. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai 

Pengadilan adalah salah satu pranata (instrumen) Negara yang menegakkan 

dan mempertahankan hukum41, satu diantaranya ialah pengadilan Agama yang 

merupakan salah satu dari empat badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mengurusi perkara tertentu bagi 

orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama adalah peradilan Islam 

limitatif, yang disesuaikan dengan (dimutatis mutandiskan) keadaaan di Indonesia.42 

Dengan adanya penyatuan atap dalam lembaga Mahkamah Agung, maka kedudukan 

lembaga Peradilan Agama telah sejajar dengan lembaga-lembaga peradilan 

lainnya.43 

Kewenangan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata tak 

terlepas dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif ialah 

kewenangan dalam hal pengadilan daerah mana orang akan mengajukan perkara 

antara jenis pengadilan yang sama, yang membedakannya adalah wilayah 

hukumnya. Misalnya antara Pengadilan Agama Parepare dengan Pengadilan Agama 

Barru sama berada pada tingkat pertama dalam lingkup Peradilan Agama, tetapi 

wilayah hukumnya berbeda. 

                                                           

41 Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan 

Agama,” h. 125. 

42 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum di Indonesia,” Al-Qadau, 

vol. 6 no. 1 (Juni 2019), h. 123. 

43 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), h. 

10. 
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Kewenangan absolut ialah kewenangan yang berhubungan dengan perbedaan 

jenis perkara tertentu dari suatu badan peradilan yang tidak dapat diperiksa oleh 

badan peradilan lain. Jika bukan termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, 

maka Pengadilan Agama tidak boleh menerima apalagi memeriksa perkara tersebut. 

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang 

diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut pengadilan atau bukan.44 

Adapun kewenangan absolut dari badan peradilan agama tertuang dalam Pasal 

49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

dalam bidang-bidang tertentu antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Semuanya ini sejalan dengan hukum 

Islam.45 

Salah satu kewenangan peradilan agama ialah dalam bidang perkawinan. 

Adapun ruang lingkup kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan, 

diantaranya: 

1. izin beristri lebih dari seorang; 
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam 
garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3. dispensasi kawin; 
4. pencegahan perkawinan; 
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

                                                           

44 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum di Indonesia,” h. 129. 

45 Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia, (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 216. 
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6. pembatalan perkawinan; 
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 
8. perceraian karena talak; 
9. gugatan perceraian; 
10. penyelesaian harta bersama; 
11. penguasaan anak-anak; 
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. pencabutan kekuasaan wali; 
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 

18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada 

di bawah kekuasaannya; 
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan 
menurut peraturan yang lain.46  

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara 

pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai suami-istri.47 Adapun yang dimaksud dengan perkara perceraian 

adalah urusan atau persoalan pisah antara suami dan istri yang tak ingin lagi 

melanjutkan kehidupan pernikahannya. 

                                                           

46 Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, angka 37, pasal 49, 

huruf a. 

47 Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” Jurnal 

Psikologi, vol. II no. 2 (Desember 2004), h. 94. 
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Dalam bahasa Arab cerai dikenal dengan istilah talak dari asal kata “ٳطلاق” 

yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan 

perkawinan.48 Berdasarkan KHI talak dibedakan menjadi: 

a. Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami boleh merujuk 

kembali isterinya selama masih dalam masa iddah. 

b. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh 

akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ini 

dapat terjadi jika: talak yang terjadi qabla al dukhul (sebelum adanya 

hubungan suami-istri); talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang 

dijatuhkn oleh Pengadilan Agama. 

c. Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak 

ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali 

apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan 

orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa 

iddahnya.49 

Selain ketiga talak diatas, KHI juga membagi talak dari segi waktu 

pengucapannya yakni: 

                                                           

48 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

h. 202. 

49 Republik Indonesia, Buku Kesatu Kompilasi Hukum Islam, bab XVI, pasal 118-120. 
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a. Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan 

terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 

tersebut. 

b. Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada 

waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah 

dicampuri pada waktu suci tersebut.50 

Di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak serta harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup.51 Adapun  

perkara perceraian terbagi menjadi Perkara Cerai Talak dan Perkara Cerai Gugat. 

1. Perkara Cerai Talak 

Dalam hal ini suami mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan 

sebagai pihak pemohon, sedangkan istri sebagai pihak termohon. Seorang suami 

yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan 

kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.52 

Walaupun pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

menyatakan persidangan guna menyaksikan ikrar talak, akan tetapi hal tersebut 

                                                           

50 Republik Indonesia, Buku Kesatu Kompilasi Hukum Islam, bab XVI, pasal 121-122. 

51 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39. 

52 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), h. 

163. 
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tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengabulkan atau tidak 

permohonan izin mengucapkkan ikrar talak. 

Perkara cerai talak pada dasarnya hampir tidak berbeda dengan perkara 

contentiosa (perkara sengketa), walaupun undang-undang menentukan sifat 

perkara cerai talak ialah permohonan yang identik dengan perkara volunter. 

Dalam hal ini istri sebagai termohon berdiri sendiri dan berkedudukan sebagai 

pihak dan subjek perdata, bukan sebagai objek seperti perkara volunter pada 

umumnya bahkan dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

istri dapat mengajukan upaya banding. 

2. Perkara Cerai Gugat 

Untuk cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya 

kepada pengadilan. Dalam hal ini istri ditempatkan sebagai penggugat, 

sedangkan suami adalah sebagai tergugat. 

Dalam upaya cerai gugat, tata tertib beracara bersifat contentiosa. Dari segi 

hukum acara perdata dalam perkara cerai gugat, memungkinkan penjatuhan 

putusan yang mengandung amar condemnatoir. Penjatuhan putusan yang 

mengandung condemnatoir semakin besar kesempatannya bila dihubungkan 

dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 
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membolehkan penggabungan gugatan cerai gugat dengan penguasaan anak, 

nafkah dan pembagian harta bersama.53 

Dalam perkara cerai gugat ada yang berbentuk khuluk dimana penyelesaian 

hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Menurut hukum Islam, 

khuluk adalah hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami 

dengan cara suami bersedia mentalak istri dengan suatu imbalan penggantian 

atau iwadl. Dalam hal ini tuntutan dimulai dengan cerai gugat, akan tetapi 

pemutusan perceraiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak melalui pemberian 

izin kepada suami untuk mengikrarkan talak dalam persidangan.54 

                                                           

53 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradian Agama, (Jakarta: Pustaka 

Kartini, 1993), h. 252. 

54 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradian Agama, h. 253. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan ditengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh 

data secara jelas1 dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. 

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan 

kebijakan.2 Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki dan memahami fenomena sosial. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan dan meneliti data-data yang berkaitan dengan acara elektronik 

dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB. Penelitian 

ini memberikan gambaran mengenai penyelesaian perkara perceraian melalui 

e-court di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB. 

2. Lokasi Penelitian 

                                                           

1 Bisri Mustofa, Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 

3. 

2 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

112. 
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Berdasarkan jenis penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang 

relevan, maka lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Parepare 

Kelas IB yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki 

Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi 

penelitian di kota Parepare dikarenakan kota Parepare merupakan salah satu 

kota di provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya heterogen dengan 

tingkat kesibukan yang cukup tinggi dan selain itu karena penulis sekarang 

berdomisili di kota Parepare. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif yang berarti dalam menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini 

mengkaji tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan Secara Elektronik. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, ialah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

atau tanpa melalui perantara terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung 

melalui wawancara ketua, wakil ketua, para hakim, panitera, panitera 
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muda dan panitera-panitera pengganti serta petugas e-court di 

Pengadilan Agama Parepare Kelas IB. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literatur sebagai 

data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup 

dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan 

lain sebagainya.3 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

ialah: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dilakukan dengan metode 

pengumpulan data melalui membaca dan menelusuri literatur-

literarur yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Observasi ialah metode yang digunakan untuk menghimpun data-

data penelitian melalui pengamatan secara langsung proses e-

court di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB. 

b. Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Adapun pihak-

                                                           

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 12. 
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pihak yang diwawancarai ialah ketua, hakim, panitera, panitera 

muda dan panitera pengganti, petugas pojok e-court serta 

pengguna terdaftar atau pengguna lain di Pengadilan Agama 

Parepare Kelas IB. 

c. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengambil data dari catatan dan arsip-arsip yang berkaitan 

dengan acara perdata elektronik di Pengadilan Agama Parepare 

Kelas IB. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen ialah perangkat lunak atau alat penunjang dari rangkaian 

proses pengumpulan data penelitian yakni dokumen-dokumen, alat tulis, dan 

media elektronik seperti handphone dan laptop. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 

secara primer maupun sekuder dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya 

diuraikan dan dijelaskan serta menarik kesimpulan dari apa yang telah 

didapatkan selama melakukan penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam memeriksa keabsahan data pada penelitian ini, dapat 

menggunakan teknik: 

1. Ketekunan Pengamatan 
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Dalam hal ini berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan 

berkesinambungan, sehingga peneliti dapat mengecek ulang data tersebut 

apakah benar atau tidak. Dengan demikian dapat memberikan deskripsi 

data yang akurat dan sistematis terhadap data yang diamati serta dapat 

meningkatkan kredibilitas data tersebut. 

2. Kecukupan Bahan Referensi 

Maksud dari bahan referensi yaitu adanya berbagai sumber untuk 

membuktikan data-data suatu penelitian. Artinya peneliti memiliki 

banyak sumber baik data hasil dari interview atau wawancara, rekaman 

hasil wawancara, bahan-bahan berupa buku rujukan dan lain sebagainya 

sehingga data yang didapatkan menjadi kredibel atau lebih dapat 

dipercaya 
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BAB IV 

ACARA PERDATA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE 

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DAN 

EFEKTIVITASNYA 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare 

1. Sejarah Pengadilan Agama Parepare 

Pengadilan Agama Parepare dibentuk setelah lahirnya Penetapan Menteri 

Agama Nomor 5 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Barat 

tertanggal 6 Maret 1958. Awalnya Pengadilan Agama Parepare ini memiliki 

nama Mahkamah Syari’ah Kotamadya Parepare di pimpin oleh K.H. Abd. 

Hakim Lukman bertempat di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid 

Agung Parepare). Kewenangan wilayahnya meliputi kota Parepare, kabupaten  

Barru, Sidrap, Pinrang dan Enrekang. Namun pada tahun 1967, masing-masing 

kabupaten tersebut membentuk Mahkamah Syari’ah tersendiri. 

Pada tahun 1975, ketua kedua Mahkamah Syari’ah Kotamadya Parepare 

yakni K.H. Aqib Siangka berinisiatif mendirikan gedung sebagai kantor dari 

mahkamah ini. Hal ini terwujud setelah mendapatkan sebidang tanah dari 

PEMDA Parepare di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jendral 

Sudirman). Pada tanggal 21 Agustus 1975 di tanah seluas 18 x 40 m2 ditandai 

sebagai peletakan batu pertama dengan luas bangunan 10 x 15 m2. Bangunan 

tersebut akhirnya diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan 
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pembenahan dunia peradilan gedung tersebut juga mengalami pembenahan. 

Bangunan tersebut sekarang dikenal sebagai Rumah Dinas atau Mes Pengadilan 

Agama Parepare berada di jalan Jendral Sudirman No. 8. 

Setelah Pengadilan Agama berada di bawah naungan Mahkmah Agung, 

pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat 

diutamakan. Tahap pertama dimulai dengan pematangan lahan dan peletakan 

batu pertama oleh KPTA Makassar yang dihadiri oleh Walikota Parepare pada 

tahun 2008. Pada tahun 2010 gedung berlaintai dua tersebut akhirnya telah 

selesai. Kantor Pengadilan Agama Parepare sekarang berdiri berdampingan 

dengan kantor DPRD Kota Parepare beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 

74 yang berlokasi tidak terlalu jauh dari kantor lama. 

Pengadilan Agama Parepare telah aktif kurang lebih 62 tahun yang mana 

telah dipimpin oleh beberapa orang ketua, diantaranya sebagai berikut: 

1. K.H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959-1967); 

2. K.H. Aqib Siangka (periode 1967-1980); 

3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad (periode 1980-1986); 

4. Drs. A. Saiful Islam Tahir (periode 1986-1993); 

5. Drs. M. Djufri Ahmad, S.H. (periode 1993-1995); 

6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995-1996); 

7. K.H. Mudatsir Roci, M.A. (periode 1996-2003); 

8. Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (periode 2003-2004); 

9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. (periode 2004-2005); 

10. Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H. (periode 2005-2010); 

11. Drs. H. A. Siddiq, S.H., M.H. (periode 2010-2011); 
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12. Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. (periode 2011-2014); 

13. Drs. Haeruddin, M.H. (periode 2014-2015); 

14. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. (periode 2016-2017); 

15. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (periode 2017-2018); 

16. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (periode 2019-2020); 

17. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. (periode 2020-2021); 

18. Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. (periode 2021-sekarang) 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare 

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Parepare 

Pengadilan Agama Parepare dalam melaksanakan tugas pokoknya 

didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yakni berwenang untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaiakan perkara antar orang-orang yang beragama Islam dalam 

bidang: 

1) Perkawinan 

Adapun dalam lingkup perkawinan, Pengadilan Agama 

memiliki wewenang dalam hal: 

• Izin beristri lebih dari seorang; 

• Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 

berusia 21 tahun, dalam hal orang tua/wali/keluarga dalam 

garis lurus ada perbedaan pendapat; 

• Dispensasi kawin; 

• Pencegahan perkawinan; 
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• Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

• Pembatalan perkawinan; 

• Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 

• Perceraian karena talak; 

• Gugatan perceraian; 

• Penyelesaian harta bersama; 

• Penguasaan anak-anak; 

• Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

• Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 

istri; 

• Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 

• Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

• Pencabutan kekuasaan wali; 

• Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut; 

• Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

• Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak 

yang ada dibawah kekuasaannya; 

• Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasar hukum Islam; 
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• Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 

• Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 

2) Waris 

Penentuan ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, 

penentuan bagian tiap-tiap ahli waris, melaksanakan pembagian 

harta peninggalan, dan penetapan pengadilan atas permohonan 

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. 

3) Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat 

kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku 

setelah yang memberi itu meninggal dunia. 

4) Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela, tanpa imbalan dari 

eseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum 

untuk dimiliki. 

5) Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 
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6) Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 

hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan 

ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. 

7) Infaq 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain 

guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, 

mendermakan, memberi rezeki (karunia), atau menafkahkan 

sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah 

SWT. 

8) Shadaqah 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa 

dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho 

Allah dan pahala semata. 

9) Ekonomi Syari’ah 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan meenurut 

prinsip syari’ah, diantaranya: 

• Bank syari’ah; 

• Lembaga keuangan mikro syari’ah; 

• Asuransi syari’ah; 

• Reasuransi syari’ah; 

• Reksa dana syari’ah; 
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• Obligasi syari’ah dan surat berharga jangka menengah 

syari’ah; 

• Sekuritas syari’ah; 

• Pembiayaan syari’ah; 

• Pegadaian syari’ah; 

• Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan 

• Bisnis syari’ah. 

b. Fungsi Pengadilan Agama Parepare 

1) Fungsi mengadili (judicial power) yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama. 

2) Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan 

dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi 

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian dan pembangunan. 

3) Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat 

atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, 

Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti 

di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan 

seksama dan sewajarnya. 

4) Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya apabila diminta. 
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5) Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi 

peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum 

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). 

6) Fungsi lainnya: 

• Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

rukyat dengan instansi lain yang terkait; 

• Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam KMA/144/SK/VIII/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.pa-parepare.go.id 
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Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Parepare terdiri dari beberapa 

kecamatan dan kelurahan di kota Parepare, diantaranya: 

a. Kecamatan Bacukiki Barat 

• Kelurahan Lumpue 

• Kelurahan Sumpang Minangae 

• Kelurahan Cappa Galung 

• Kelurahan Tiro Sompe 

• Kelurahan Kampung Baru 

• Kelurahan Bumi Harapan 

b. Kecamatan Bacukiki 

• Kelurahan Watang Bacukiki 

• Kelurahan Lemoe 

• Kelurahan Lompo’e 

• Kelurahan Galung Maloang 

c. Kecamatan Soreang 

• Kelurahan Lakessi 

• Kelurahan Watang Soreang 

• Kelurahan Ujung Baru 

• Kelurahan Ujung Lare 

• Kelurahan Bukit Indah 

• Kelurahan Bukit Harapan 

• Kelurahan Kampung Pisang 

d. Kecamatan Ujung 

• Kelurahan Labukkang 



56 
 

• Kelurahan Ujung Sabbang 

• Kelurahan Ujung Bulu 

• Kelurahan Mallusetasi 

• Kelurahan Lapadde 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare 

a. Visi Pengadilan Agama Parepare 

Terwujudnya Pengadilan Agama Parepare Yang Agung. 

b. Misi Pengadilan Agama Parepare 

1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama 

Parepare. 

2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Parepare yang 

Modern. 

3) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama 

Parepare. 

4) Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Parepare. 

B. Implementasi Acara Perdata Elektronik di Pengadilan Agama Parepare 

dalam Perkara Perceraian 

Pembahasan tentang hukum acara peradilan agama sama dengan pembahasan 

hukum acara yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus 

dalam peraturan perundang-undangan. Kekhususan ini nampak pada perkara 

perceraian sedangkan dalam perkara lainnya tidak terdapat perubahan yang 

signifikan.1 

                                                           

1 Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, h. 9. 
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Penerapan beracara secara elektronik didasarkan pada PERMA Nomor 1  

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dari sisi implementasi, Pengadilan 

Agama Parepare juga tidak tertinggal dalam menerapkan administrasi dan 

persidangan secara elektronik melalui SIPP dan e-Court. 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem informasi yang 

digunakan oleh Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi 

sebagai register elektronik. Sedangkan aplikasi e-Court adalah aplikasi yang 

digunakan dalam memproses pendaftaran gugatan, pendaftaran gugatan sederhana, 

pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, pengajuan jawaban/replik/duplik, 

persidangan, penyampaian putusan serta layanan lainnya yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung dan tidak terpisahkan sengan SIPP. 

Seluruh Pengadilan pada saat ini memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yakni bagian meja khusus pelayanan terpadu yang meliputi pendaftaran, 

pembayaran, informasi dan pengaduan serta produk pengadilan. Dengan adanya 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka perlu adanya bagian khusus dari meja 

pelayanan ini yang menangani e-Court. Oleh karena itu, hadirlah pojok e-Court yang 

memberikan pelayanan bagi masyarakat terlebih mereka yang masih belum terbiasa 

dengan peradilan elektronik. 

Adapun tahapan-tahapan dalam beracara secara elektronik di Pengadilan 

Agama Parepare, diantaranya: 
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1. Administrasi Perkara Secara Elektronik 

Pada e-Court, administrasi perkara dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni: 

a. Pendaftaran (e-Filling) 

Pendaftaran perkara secara elektronik perlu diperhatikan mengenai 

persetujuan pihak yang berperkara untuk bersedia berperkara secara 

elektronik. Hal ini penting untuk menentukan kelanjutan tahapan 

beracara. Dalam hal beracara secara elektronik pengguna terbagi menjadi 

pengguna terdaftar dan pengguna lain. 

Andyta Permana Sari, S.Kom. mengatakan bahwa: 

“Tugas dari petugas pojok e-court itu pertama bikin akunnya. Kan 

disini ada dua akun, ada dari pengacara sama pribadi atau orang 

awam. Kalau disini kebanyakan dari pengacara, kalau orang awam 

kebanyakan masih beracara manual. Disini kasusnya baru dua yang 

pengguna lain. Pengguna terdaftarkan pengacara ya, masuk ke 

website e-court, yang dibutuhkan itu KTA sama KTP. Kalau untuk 

pengguna lain cuma KTP aja sih atau identitas diri yang penting ada 

e-mail sama nomor hp aktif gitu. Nanti kita buatkan akunnya disini, 

diajari cara masukin gugatan secara mandiri tapi biasanya tetap kita 

bantu juga untuk masukin berkasnya. Untuk akun pengguna terdaftar 

lebih banyak yang diupload karena dia harus ada surat kuasa, 

akunnya bisa digunakan berkali-kali. Kalau akun pengguna lain 

bisanya satu kali.” 2 

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mengatakan bahwa: 

“Untuk akun pengguna terdaftar dapat digunakan untuk beracara 

pada semua lingkungan peradilan, diseluruh daerah dan untuk 

semua perkara yang dapat menggunakan sistem elektronik.”3 

                                                           

2 Andyta Permana Sari (28 tahun), Petugas Pojok e-Court Pengadilan Agama Parepare Kelas 

IB, Wawancara, 20 April 2021. 

3 Ruslan (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 17 April 2021. 



59 
 

Bagi pengguna terdaftar yakni advokat, pendaftaran perkara dapat 

dilakukan dimana saja, kapan saja melalui aplikasi e-Court dan dapat 

digunakan berkali-kali untuk tiap perkara yang dapat menggunakan 

sistem elektronik. Pengguna terdaftar dapat login terhadap akun e-Court 

yang dimilikinya, memilih Pengadilan tujuan untuk mengajukan perkara, 

mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara), mengupload 

surat kuasa, mengisi data pihak dan kemudian mengupload dokumen 

gugatan.  

Bagi pengguna lain, untuk pendaftaran terlebih dahulu membuat 

akun di pengadilan dengan membawa KTP serta memiliki e-mail dan 

nomor telfon aktif. Akun yang dimiliki oleh pengguna lain hanya dapat 

digunakan satu kali untuk perkara itu dan bila dikemudian hari akan 

berperkara lagi maka pengguna lain membuat akun baru lagi. Setelah 

pengguna lain memiliki akun dapat mendaftarkan dan mengupload berkas 

perkaranya di pojok e-Court atau dimana saja melalui aplikasi e-Court.  

Setelah tahap-tahap tersebut dilalui, untuk pengguna terdaftar dan 

pengguna lain akan muncul taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) dan 

virtual account (VA). 

b. Pembayaran (e-Payment) 

Harmina Arifin, S.H. mengatakan: 

“Dalam bentuk virtual, nanti kalau sudah berhasil upload berkasnya 

nanti otomatis muncul nomor tagihan, BRIVA namanya. Disini kita 

bekerjasama dengan bank BRI, BRI Virtual Accaount. Kalau dia 

sudah membayar maka akan muncul di SIPP nya Pengadilan Agama 

di e-court. Nanti saya klik cek pendaftaran online. Tugasnya kasir itu 

dicek dulu di pendaftaran online kalau ada yang masuk, nanti ada 

yang lompat-lompat. Untuk apa? Untuk diregistrasi untuk diberikan 
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nomor perkara. Jadi yang memberikan nomor perkara itu kasir tidak 

boleh yang lain. Nanti kalau sudah terdaftar baru berjalan alur 

perkaranya. Jadi dikasir itu cuma sampai tahap memberi nomor 

perkara. Nanti kalau sudah putus, ada sisa panjarnya dari kasir 

langsung dikembalikan ke nomor rekening pihak yang terdaftar di e-

court. Terus ada juga nomor hp nya, nomor wa nya bukti transfernya 

itu langsung dikirim ke nomor wa nya..” 4 

Jadi bila pengguna terdaftar atau pengguna lain telah mendapat e-

SKUM dan kode virtual account yang digunakan untuk membayar panjar 

perkara. Pihak berperkara dapat langsung membayar pada bank yang 

ditujukan, dapat melalui mobile banking, ATM, atau transaksi perbankan 

lainnya yang akan langsung terverifikasi secara otomatis pada SIPP 

Pengadilan Agama bila telah melakukan pembayaran. Di Pengadilan 

Agama Parepare sendiri mereka bekerja sama dengan Bank BRI. 

Kemudian setelah pembayaran berhasil dilakukan, kasir akan mengecek 

dan melakukan verifikasi data serta memberikan nomor perkara. Sampai 

disini, maka tugas kasir hanya sampai kepada memberikan nomor 

perkara. 

Bila perkara telah selesai dan memiliki sisa panjar, dari kasir sisa 

panjar tersebut langsung dikembalikan melalui rekening pihak yang 

terdaftar di e-court. Kasir menyimpan nomor rekening pihak. Setelah 

dikembalikan sisa panjarnya, bukti transfer dapat dikirim melalui nomor 

whatsapp pihak yang telah berperkara. 

c. Pemanggilan (e-Summons) 

                                                           

4 Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 

2021. 
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Setelah terdaftar maka akan berjalan alur perkaranya. Berkas perkara 

akan diperiksa terlebih dahulu oleh panitera yang kemudian disampaikan 

ke Ketua Pengadilan dan kemudian menentukan majelis hakim. Lalu 

kembali ke panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan jurusita. 

Ketua Majelis yang telah ditunjuk menentukan hari sidang dan 

memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak yang berperkara. 

Hanipah, S.H. mengatakan: 

“Jurusita dalam acara elektronik melakukan pemanggilan melalui 

aplikasi. Untuk pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan 

Agama Parepare dipanggil dengan cara menyurat kepada PA lain 

untuk memanggil tergugat disana.” 5 

Jurusita yang ditunjuk melakukan pemanggilan berdasarkan domisili 

elektronik yang didaftarkan oleh penggugat. Sedangkan untuk pihak 

tergugat akan dipanggil langsung dialamat sebenarnya, karena pihak 

tergugat nyatanya belum diketahui domisili elektroniknya. Untuk pihak 

yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka 

panggilannya akan ditembuskan ke pengadilan yang yurisdiksinya berada 

di daerah pihak tersebut. 

2. Persidangan Secara Elektronik 

Persidangan secara elektronik atau e-litigation merupakan proses 

bersidang yang dilaksanakan melalui media elektronik. Namun pada 

kenyataannya terdapat beberapa bagian acara yang masih harus dihadiri oleh 

para pihak. 

Dra. Hj. Hadira, mengatakan: 

                                                           

5 Hanipah (57 tahun), Jurusita Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 

2021. 
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“Perkara e-court kan didaftar melalui elektronik. Setelah masuk itukan 

berarti ke ketua, kemudian ketua menunjuk hakim. Setelah menunjuk 

hakim berkas itu ke panitera dan panitera menunjuk jurusita dengan 

panitera pengganti. Setelah itu baru ke majelis, majelis nanti menentukan 

hari sidang. Setelah menentukan hari sidang mereka dipanggil secara 

elektronik oleh jurusita yang telah ditujuk untuk datang sidang. Nanti 

dipersidangan kalau hadir dua-duakan sama dengan proses perkara 

biasa, nanti mediasi dulu. Memang ada perbedaan proses dengan 

perkara biasa karena kalau elektronik itu ditanya dulu lawannya, 

bagaimana apakah setuju untuk berperkara secara elektronik atau tidak? 

Nanti kalau setuju kita buat jadwal jawaban, replik, duplik. Itu nanti 

sudah melalui elektronik. Jadi perannya hakim karena jawaban harus 

diupload secara elektronik sehari sebelum hari sidang yang telah 

disepakati, hakim dipersidangan tinggal membuka itu. Kemudian 

memasukkan kalau masih ada yang mau diklarifikasi. Begitu seterusnya. 

Nanti pada saat pembuktian baru kemudian ketemu lagi dengan pihak 

dan itu sudah disampakan pada persidangan setelah mediasi.” 6 

Pada sidang pertama, para pihak harus hadir diruang sidang. Majelis 

hakim akan melakukan pemeriksaan dokumen dan pihak penggugat/pemohon 

akan dimintai untuk menyerahkan dokumen asli yang telah diinput sebelumnya 

di aplikasi e-court. Selain itu, majelis hakim juga memberikan penjelasan 

mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik 

sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pada tahap ini majelis 

hakim akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi, bila 

upaya perdamaian tidak berujung damai maka akan berlanjut ke tahap mediasi. 

Apabila mediasi tidak berhasil, mediator menyampaikan laporan mediasi 

kepada majelis hakim dan majelis hakim memerintahkan jurusita memanggil 

pihak yang berperkara sesuai dengan domisili elektronik para pihak. 

                                                           

6 Hadira (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 2021. 
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Pada sidang setelah mediasi, kepada tergugat/termohon hakim 

menawarkan untuk beracara secara elektronik kecuali bila tergugat/termohon 

diwakili oleh advokat maka penawaran tersebut tidak perlu. Bila tidak setuju 

maka persidangan akan dilaksanakan secara manual dan ketua majelis membuat 

penetapan bahwa tergugat/termohon tidak bersedia untuk beracara secara 

elektronik. Bila pihak tergugat/termohon setuju untuk bersidang secara 

elektronik, selanjutnya akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan 

untuk beracara secara elektronik. Kemudian akan dibuatkan jadwal sidang atau 

court calender yang berisi jadwal jawaban, replik, duplik hingga pembacaan 

putusan. Setelah pembacaan court calender oleh majelis hakim dan dimasukkan 

di sistem informasi peradilan, selanjutnya adalah pembacaan gugatan. 

Kemudian persidangan ditunda hingga jadwal sidang jawaban dari 

tergugat/termohon melalui e-court.  

Ketua majelis membuka persidangan dengan agenda jawaban dari 

tergugat/termohon sesuai jadwal court calendernya. Jawaban harus diupload 

secara elektronik sehari sebelum hari sidang pada aplikasi e-court. Majelis 

hakim membuka sesuai dengan nomor perkaranya dan melakukan verifikasi 

terhadap jawaban tergugat/termohon secara elektronik dan kemudian 

meneruskan jawaban kepada pihak penggugat/pemohon. Ketua majelis 

menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam perkara cerai dan menunda 

persidangan untuk jadwal sidang selanjutnya sesuai jadwal court calender yang 

telah ditetapkan. Hakim dapat memberikan masukan apabila masih ada yang 

hendak diklarifikasi. Seperti itu prosesnya hingga tahap duplik. 

Dra. Nurhidayah, S.H. mengatakan: 
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“Tugas panitera pengganti mencatat jalannya persidangan, membuat 

berita acara sidang elektronik. Semua hal-hal yang terjadi dalam 

persidangan harus ditulis. Dari berita acara itulah menjadi acuan untuk 

membuat putusan. Kemudian jawab menjawab juga dilampirkan apa 

yang sudah dimasukkan para pihak sampai putus.” 7 

Dalam hal ini, panitera pengganti memiliki tugas mengunduh dokumen-

dokumen seperti jawaban, replik, duplik dari para pihak dan mencatat aktivitas 

selama persidangan dalam berita acara sidang elektronik. 

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mengatakan: 

“Untuk fotocopy alat bukti surat harus bermaterai dan berstempel pos 

kemudian diupload, nanti dibawa aslinya pada saat sidang 

pembuktian.”8 

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. mengatakan: 

“Yang dihadiri itu pada saat pembuktian, mengajukan lagi bukti surat. 

Sebenarnya biar ndak hadir bisa dimasukkan itu surat-suratnya. Cuma 

kadang mau dicocokkan dengan aslinya kita ndak lihat baik-baik kalau 

tidak datang di ruang sidang.” 9 

Pada jadwal sidang pembuktian para pihak berperkara harus hadir dan 

alat bukti surat yang bermaterai diupload terlebih dahulu melalui aplikasi e-

court. Pada saat sidang pemeriksaan, pihak berperkara menyerahkan bukti fisik 

dari yang telah diupload melalui e-court dan alat bukti surat yang asli. Hal 

tersebut sesuai dengan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 

Kemudian alat bukti surat yang telah diupload akan dicocokkan dengan alat 

                                                           

7 Nurhidayah (53 tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, 

Wawancara, 20 April 2021. 

8 Ruslan (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 17 April 2021. 

9 Raodhawiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 21 April 

2021. 
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bukti surat yang asli yang diperlihatkan pada saat sidang. Untuk saksi apabila 

berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare dapat minta bantuan 

kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya berada di daerah saksi tersebut 

dan pemeriksaan saksi dilaksanakan melalui teleconference. 

Pada jadwal pembacaan putusan, majelis hakim membuka persidangan 

dan membacakan putusan secara elektronik yakni dengan mengupload putusan 

tersebut melalui sistem informasi pengadilan dan secara hukum telah dianggap 

dihadiri oleh para pihak.  

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mengatakan: 

“Sampai saat ini tidak ada persidangan ikrar talak yang dilaksanakan 

secara elektronik, karena ikrar talak sifatnya sidang penyaksian ikrar 

talak dimana pemohon mengikrarkan talaknya dihadapan hakim. 

Sedangkan, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas putusan 

pengadilan.”10 

Untuk perkara cerai talak, amar putusan hanya sebatas memberikan izin 

kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon sehingga setelah 

dijatuhkan putusan masih ada tahap persidangan ikrar talak. Para pihak akan 

dipanggil terlebih dahulu oleh juru sita untuk kemudian dilaksanakan 

persidangan ikrar talak. 

Untuk perkara yang diputus secara verstek, Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. 

mengatakan: 

“Untuk yang verstek dia tidak sampai kepada e-litigation atau 

persidangan secara elektronik. Kenapa? Karena tergugatnya tidak hadir. 

Apakah dia e-court? Dia e-court karena penggugat sejak awal 

mendaftarkan perkaranya secara elektronik, namanya e-filling kemudian 

dilanjutkan e-payment, karena sudah ada persetujuan dan pendaftaran 

secara elektronik maka pemanggilan oleh jurusita kepada penggugat itu 

                                                           

10 Ruslan (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 17 April 2021. 
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juga secara elektronik namanya e-summons. Nah sekarang yang jadi 

masalah adalah tergugatnya tidak datang. Kalau dia tidak datang maka 

tidak berjalan yang namanya e-litigation (persidangan secara 

elektronik). Tetapi dari e-filling, e-payment dan e-summons itu berjalan. 

Itu juga adalah e-court.”11 

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana 

Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut.12 Dalam praktek beracara elektronik, 

perkara yang diputus secara verstek bila penggugat sedari awal mendaftarkan 

perkaranya secara elektronik maka hal tersebut termasuk dalam perkara e-court 

walaupun tahap e-litigation atau persidangan elektroniknya tidak berjalan. 

Karena dalam persidangan elektronik membutuhkan persetujuan tergugat untuk 

beracara secara elektronik, sedangkan perkara yang diputus verstek adalah 

perkara yang tergugatnya sama sekali tidak pernah mengahadiri sidang. Dalam 

hal ini proses acara elektronik atau e-courtnya hanya sampai pada tahap 

administrasi elektronik saja. 

Di Pengadilan Agama Parepare sendiri sejak tahun 2019 sampai 2020 dari 

total perkara e-Court yang masuk baru ada 6 perkara yang sampai pada tahap e-

litigation atau persidangan elektronik. Berikut jumlah perkara e-Court yang masuk 

di Pengadilan Agama Parepare selama tahun 2019 dan 2020. 

Tahun Perkara Diterima Perkara e-Court 
Perkara Perceraian 

e-Court 

2019 718 21 16 

                                                           

11 Ruslan (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 17 April 2021. 

12 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama), h. 505. 
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2020 671 115 80 

Sumber: Pengadilan Agama Parepare Kelas IB 

Dari hasil penelitian peneliti, kesesuaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan 

KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan praktiknya di Pengadilan 

Agama Parepare telah sesuai. Baik dari ketentuan umum, pengguna layanan, 

administrasi dan persidangannya. 

C. Efektivitas Penerapan Acara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare 

Efektivitas hukum ialah keberhasilan atau tercapainya tujuan hukum berkaitan 

dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Efektivitas berkaitan 

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. 

Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa agar suatu kaidah hukum dapat 

efektif, maka harus dipenuhi dua syarat utama, diantaranya: 

a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; 

b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.13  

Yang dimaksud kaidah hukum dalam beracara secara elektronik disini ialah 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini berlaku untuk diterapkan dalam tiap 

lingkungan peradilan yang menangani jenis perkara perdata, perdata agama, tata 

usaha militer dan tata usaha negara. Pengadilan Agama sebagai salah satu 

lingkungan badan peradilan yang menangani jenis perkara perdata agama sudah 

                                                           

13 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 117. 
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menerapkan sistem acara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut pojok e-court. Di Pengadilan 

Agama Parepare sendiri untuk perkara e-court selama tahun 2020 sudah ada 80 

perkara perceraian dari 115 perkara e-court yang masuk.14 Hal ini menunjukkan 

bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat 

pencari keadilan. 

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum yang menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum, 

yakni: 

1. Faktor Hukum; 

2. Faktor Penegak Hukum; 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum; 

4. Faktor Masyarakat; dan 

5. Faktor Kebudayaan.15 

Adapun yang dimaksud faktor hukum disini adalah undang-undang yakni 

peraturan tertulis. Dalam beracara secara elektronik faktor hukum ini telah terpenuhi 

dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan KMA Nomor 129 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik; faktor penegak hukum dalam hal berkaitan dengan beracara 

elektronik di Pengadilan Agama tentunya adalah hakim; faktor saran atau fasilitas 

hukum dalam hal beracara elektronik diantaranya sumber daya manusia yang 

                                                           

14 “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Parepare Kelas IB” 

15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: 

Rajawali Pers, 2018), h. 14-59. 
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berpendidikan dan terampil dan pastinya peralatan yang memadai seperti alat 

elektronik dan jaringan internet; faktor masyarakat dalam beracara elektronik sudah 

banyak masyarakat yang mau dan memilih untuk berperkara secara elektronik di 

pengadilan buktinya di tahun 2020 sudah ada 115 perkara elektronik yang masuk di 

Pengadilan Agama Parepare16 walaupun hanya beberapa yang sampai pada tahap 

persidangan; dan faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan 

internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik orang tua 

maupun anak-anak. Budaya internet atau cyberculture adalah budaya yang muncul 

dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan dan bisnis.17 Hal ini 

tidak terlepas dari penggunaan dalam beracara elektronik baik oleh pengadilan 

maupun para pihak itu sendiri. 

Efektivitas penerapan acara elektronik yang dimaksud ialah dari aspek 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Aspek-aspek tersebutlah yang diharapkan dapat 

terwujud dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini. Hal ini didasarkan pada 

konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Samiruddin, S.H. mengatakan: 

“Biar dimana ki berada, walau kita diluar daerah misalnya kita mau ke 

Jakarta kebetulan ada pelatihan atau apa, tapi kita harus sidang juga pada 

hari yang sama kalau e-court tetap dapat berjalan prosesnya.”18 

Dari aspek asas sederhana ialah penyelesaian perkara dilaksanakan melalui 

sarana dan sumber daya yang tersedia dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Dalam 

                                                           

16 “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Parepare Kelas IB” 

17 id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya_internet, diakses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 12.35 

WITA. 

18 Samiruddin, Advokat LBH Bhakti Keadilan Parepare, Wawancara, 21 April 2021. 
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hal ini tentunya telah teralisasi karena pengguna dapat mengungggah dokumen, 

melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan membuka 

smartphone atau pc atau laptopnya. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya 

dengan membuka pc atau laptop, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi 

dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet. Berbeda dengan ketika 

beracara secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen 

langsung ke pengadilan. 

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. mengatakan: 

“Dari segi waktu, untuk kehadiran para pihak kan bisa menghemat waktu 

seumpama dia tidak sempat dan kita juga bisa mempersingkat masa 

persidangan.”19 

Dari aspek cepat yakni dapat mempersingkat masa persidangan dan 

menghemat waktu untuk kehadiran para pihak seperti yang telah dipaparkan pada 

bagian persidangan atau e-litigation proses jawab jinawab dan pembacaan putusan 

dilakukan melalui aplikasi e-court. Panggilan untuk para pihak hanya dengan 

memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu 

keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak. Berbeda ketika 

beracara secara manual dimana jurusita harus melakukan panggilan langsung 

dengan menyurat ke alamat tempat tinggal para pihak. Bukti transfer pengembalian 

sisa panjar biaya perkara dapat langsung dikirim melalui alamat elektronik dan atau 

nomor whatsapp pihak berperkara. Hal-hal tersebut diatas membuat proses beracara 

menjadi lebih cepat. 

Harmina Arifin, S.H. mengatakan: 

                                                           

19 Raodhawiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 21 April 

2021. 



71 
 

“Lebih murah karena kalau elektronik, pemanggilan yang ditujukan kepada 

pemohon atau penggugat itu Rp 0,00- karena jurusita tidak jalan tinggal klik 

kirim ke e-mailnya. Tidak sama kalau bukan elektronik, ada biayanya karena 

jurusita jalan.”20 

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. mengatakan: 

“Biayanya sampai turun drastis, biaya pemanggilan tidak ada. Paling yang 

dibayar itu biaya-biaya yang harus distor ke negara seperti PNBP itu wajib 

memang distor ke negara dan lain-lain.”21 

Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakkan 

pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan 

biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh 

jurusita karena dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik 

pihak tersebut kecuali pada saat pemanggilan pertama pihak tergugat masih 

dilakukan secara manual dan biayanya tergantung dari radius alamatnya. Selain itu 

juga tidak ada biaya pemberitahuan putusan. Biaya transportasi pihak berperkara 

juga jadi berkurang. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Beracara Secara Elektronik di 

Pengadilan Agama Parepare 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang 

yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya: 

Andyta Permana Sari, S.Kom. mengatakan bahwa: 

                                                           

20 Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 

April 2021. 

21 Raodhawiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 21 April 

2021. 
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“Faktor pendukung yang penting orangnya ada e-mail sama nomor hp 

aktif udah itu aja sih. Karenakan nanti pemanggilan dan lain sebagainya 

kan via elektronik semua. Itu yang penting termasuk hp juga.” 22 

Hal ini sesuai dengan KMA RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam 

hal ini e-mail dibutuhkan untuk aktivasi akun pengguna sekaligus sebagai 

domisili elektronik pengguna. 

Harmina Arifin, S.H. mengatakan: 

“Yang pertama dan paling utama itu dia harus punya hp android, tidak 

bisa hp kome’-kome’. Yang kedua untuk memudahkan dia, dia harus 

punya internet banking atau mobile banking, jadi tinggal klik 

pembayarannya melalui hp. Kalau tidak ada dia harus ke ATM.”23 

Dra. Hj. Hadira, mengatakan: 

“Terutama fasilitas internet karena sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan sidang elektronik.. Karena kalau jaringan terganggu ya 

terganggu juga persidangan.”24 

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. mengatakan: 

“Yang paling mendukung pastilah alat-alat elektronik yang 

digunakan.”25 

Tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas penunjang beracara secara elektronik 

diantaranya media elektronik seperti smartphone, pc atau laptop merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet baik bagi 

pihak pengadilan maupun pihak pengguna. Media elektronik dan fasilitas 

                                                           

22 Andyta Permana Sari (28 tahun), Petugas Pojok e-Court Pengadilan Agama Parepare Kelas 

IB, Wawancara, 20 April 2021. 

23 Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 

April 2021. 

24 Hadira (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 2021. 

25 Raodhawiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 21 April 

2021. 
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internet adalah dua hal yang saling terhubung karena untuk dapat mengakses 

website Mahkamah Agung, mengupload dan menyimpan dokumen-dokumen 

elektronik membutuhkan hal-hal tersebut. Faktor kesadaran masyarakat akan 

pentingnya beracara secara elektronik dan kemampuan pihak-pihak untuk 

menggunakan fasilitas penunjang beracara elektronik juga sangat penting agar 

kedepannya dalam beracara tidak terjadi kendala-kendala seperti 

ketidaktahuannya akan penggunaan fasilitas atau media tersebut. Selain itu, 

kesigapan pengguna dalam merespon segera hakim pada tahap persidangan 

elektronik akan sangat membantu sehingga hakim tidak perlu menunggu hingga 

persidangan pembuktian untuk kembali mengklarifikasi yang hendak 

diklarifikasi sebelumnya. 

2. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik menurut 

orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya: 

Samiruddin, S.H. mengatakan: 

“Kendalanya kalau sistem online, internet atau jaringan tidak bagus.” 26 

Saharuddin, S.H. mengatakan: 

“Terkadang faktor jaringan tapi itupun tidak lama, itu saja” 27 

Dalam hal beracara secara elektronik, penggunaan jaringan internet 

adalah sangat penting karena menggunakan sistem daring atau online. Apabila 

terganggu jaringannya, sudah pasti terganggu juga proses acaranya. Oleh 

karena itu, jaringan internet yang stabil akan sangat membantu kelancaran 

dalam proses berperkara di pengadilan secara elektronik. 

                                                           

26 Samiruddin, Advokat LBH Bhakti Keadilan Parepare, Wawancara, 21 April 2021. 

27 Saharuddin, Advokat LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara, 21 April 2021. 
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Andyta Permana Sari, S.Kom. mengatakan: 

“Kalau disini belum sepenuhnya mereka benar-benar secara elektronik, 

entah itu dari pengacara ataupun dari pengguna lain. Jadi kayak 

sebenarnya lebih ke manual cuma kita bantu untuk berperkara elektronik. 

Dokumen berkas-bekas juga mereka kadang kasih secara manual. Disini 

mungkinkan wawasannya belum sepenuhnya semuanya tahu gitu. 

Bahkan dari pengacara juga kadang minta tolong buat diuploadkan terus 

discanin gitu. Cumakan memang pengacara sekarangkan sudah wajib e-

court” 28 

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. mengatakan: 

“Biasa ada yang kurang paham mekanismenya.”29 

Harmina Arifin, S.H. mengatakan: 

“Penghambatnya kalau pihaknya gaptek.”30 

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang kurang 

pengetahuan atau wawasan terkhusus pengguna layanan e-court mengenai 

tekhnologi, aplikasi dan mekanisme penggunaan e-court serta layanannya. Oleh 

karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara 

elektronik dan pentingnya pemanfaatan serta memiliki kemampuan akan 

penggunaan media elektronik. 

Dra. Nurhidayah, S.H. mengatakan: 

“Diantara dua pihak penggugat yang mengajukan perkara secara 

elektronik, tapi tergugat terkadang tidak bersedia untuk beracara secara 

elektronik.”31 

                                                           

28 Andyta Permana Sari (28 tahun), Petugas Pojok e-Court Pengadilan Agama Parepare Kelas 

IB, Wawancara, 20 April 2021. 

29 Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar (45 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, 

Wawancara, 20 April 2021. 

30 Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 

April 2021. 

31 Nurhidayah (53 tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, 

Wawancara, 20 April 2021. 
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Berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan 

elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat. Jika dalam 

hal ini tergugat yang bukan advokat menyatakan ketidaksetujuannya untuk 

beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara manual 

seperti biasa. Sehingga tahapan beracara elektronik hanya sampai pada tahap 

administrasi saja. 

Dra. Hj. Hadira, mengatakan: 

“Terkadang pihak tidak merespon kalau misalnya ada yang kita 

klarifikasi misalnya jawaban, nanti sudah masuk replik dia tidak 

merespon apa yang diklarifikasi oleh hakim. Jadi nanti pada saat sidang 

pembuktian baru kita klarifikasi ulang.”32 

Hal ini terkadang menjadi kendala apabila pihak berperkara tidak kembali 

mengecek pada akunnya dan menanggapi ketika hakim hendak mengklarifikasi 

atas jawaban, replik maupun duplik. Sehingga hakim akan bertanya atau 

mengklarifikasi ulang pada saat sidang tatap muka. 

                                                           

32 Hadira (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan diantaranya: 

1. Acara elektronik terbagi menjadi tahap administrasi yang terdiri dari 

pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-

Summons) dan tahap persidangan yang dikenal dengan istilah e-

Litigation. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri untuk pelaksanaan e-

Litigation masih sangat kurang karena kebanyakan perkara e-Court yang 

masuk hanya sampai pada tahap administrasi perkara elektronik. Adapun 

efektivitas dari beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare 

ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum 

telah terealisasi yang mana proses beracara menjadi lebih singkat dan 

hemat waktu karena beberapa proses acara dilaksanakan melalui aplikasi 

e-court. Selain itu, biaya menjadi lebih ringan yang mana biaya 

pemanggilan dan pemberitahuan putusan tidak ada kecuali untuk 

panggilan pertama pihak tergugat/termohon. Dalam perkara cerai talak 

hingga saat ini tidak ada persidangan ikrar talak yang dilaksanakan 

secara elektronik karena sifatnya merupakan penyaksian ikrar talak 

dihadapan hakim. 

2. Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik di Pengadilan 

Agama Parepare yakni adanya fasilitas penunjang beracara elektronik 
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seperti media elektronik pc, laptop dan smartphone, akses jaringan 

internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif; 

kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik; 

pentingnya memiliki kemampuan menggunakan fasilitas atau media 

elektronik; dan kesigapan pengguna dalam merespon hakim. Adapun 

faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan 

Agama Parepare yakni jaringan internet yang tidak stabil; kurangnya 

kesadaran dan pengetahuan pengguna mengenai teknologi atau gaptek 

dan mekanisme beracara secara e-court; pihak tergugat/termohon tidak 

setuju untuk beracara secara e-court; dan keterlambatan pihak dalam 

merespon hakim pada tahap persidangan. 

B. Implikasi 

Pengadilan Agama Parepare Kelas IB sebaiknya melakukan sosialisasi 

mengenai e-court beserta fitur-fitur dan fungsinya kepada masyarakat kota Parepare 

semaksimal mungkin. Agar kemudian penggunaan e-court dapat mengalami 

peningkatan terlebih pada fitur persidangan elektronik atau e-litigation yang masih 

sangat jarang proses e-courtnya sampai  pada tahap tersebut.
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Gambar 1 
Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Parepare 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare 
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Gambar 3 
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare 
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Gambar 5 
Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Parepare 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 
Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Parepare 
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Gambar 7 
Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Parepare 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 
Wawancara dengan Petugas Pojok e-Court Pengadilan Agama Parepare 
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Gambar 9 

Wawancara dengan Kasir Pengadilan Agama Parepare 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 
Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Parepare 
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Gambar 11 
Wawancara dengan Advokat LBH Citra Keadilan Parepare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 
Wawancara dengan Advokat LBH Bhakti Keadilan Parepare 
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