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KATA PENGANTAR  
 
 
 

LAHIRNYA Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama yang disahkan dan diundangkan 
anggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 22, telah membawa perubahan besar dalam 
penyelenggaraan lembaga Peradilan Agama. Kehadirannya 
membawa dua sisi saling berhadapan. Sisi pertama merupakan 
peluang besar yang dapat menampung SDM berkualitas yang 
bergelut pada bidang tersebut. Sementara sisi lainnya adalah 
tantangan yang menuntut kerja keras semua pihak dalam 
menyiapkan SDM yang professional di bidang tersebut. 

Salah satu tuntutan perubahan sebagai konsekuensi 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tersebut adalah aspek organisasi, administrasi, financial dan 
teksin peradilan. Keempat aspek inilah telah menjadi bagian 
penting dalam perubahan tersebut.  

Kata “Pembinaan” pada Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 digunakan untuk mengawal keempat bidang 
tersebut, dengan menyatakan “pembinaan teknis peradilan, 
organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh 
Mahkamah Agung” (Pasal 5 ayat (1)). Hal ini, mengandung 
pengertian betapa pentingnya peranan pembinaan yang tertib, 
teratur, dan terukur terhadap aspek teknis terwujudnya lembaga 
peradilan yang berwibawa, mandiri, dihargai, dan disegani 
masyarakat pencari keadilan.  

UIN Alauddin Makassar tidak dapat menutup diri dari 
berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia kerja, termasuk 
dalam dunia peradilan. Perubahan tersebut justeru harus 
direspons dan dicermati dengan melakukan berbagai langkah 
yang tepat seiring dengan tuntutan dan kemajuan bangsa. Untuk 



itu, salah satu langkah konkrit menyikapi perubahan dalam 
dunia peradilan di Indonesia tersebut adalah penyusunan buku 
daras dan referensi yang menjadi kebutuhan masyarakat kampus 
dan pencinta kajian hukum lainnya.  

Kajian keilmuan dan keterampilan praktis mahasiswa 
mengenai pembinaan terhadap teknis administrasi dan teknis 
peradilan di lingkungan Peradilan Agama, serta pembinaan 
terhadap bidang-bidang lainnya merupakan hal yang tak dapat 
diabaikan. Lahirnya buku ini turut memberikan amunisi UIN 
Alauddin dan khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam 
upaya melahirkan lulusan yang siap bergelut dalam dunia 
Peradilan Agama.  

Akhirnya penulis mengharapkan kepada seluruh 
mahasiswa FSH untuk dapat memiliki, membaca, dan 
memahami buku ini dalam mempersiapkan diri sebagai calon 
penegak, pekerja  dan praktisi hukum pada saatnya. Semoga 
Allah memberi pahala yang berlipat kepada semua pihak yang 
terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Dan 
dengan penuh kerendahan hati pula penulis mengucapkan 
terima atas segalanya. Wallahu a’lam ala kulli zahir wa batin. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Pengadi1an Agama yang diharapkan di 
Indonesia adalah Pengadi1an Agama dan Pengadi1an Tinggi 
Agama yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam dunia Peradilan hal yang 
dikemukakan diatas disebut dengan Court of Law. Ciri-ciri dari 
Court of Law adalah hukum acara dan minutasi di1aksanakan 
dengan baik dan benar, tertib dalam me1aksanakan administrasi 
perkara dan putusan di1aksanakan sendiri oleh Pengadilan yang 
memutus perkara tersebut. Hal tersebut diperlukan agar 
Peradilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan pola 
tindak, pola pikir atau dalam isti1ah Peradilan disebut dengan 
legal frame work and unified legal opinion. 

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara 
di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta dalam 
rangka penyelenggaraan administrasi Peradilan yang seragam 
baik dan tertib, Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya 
tertanggal 24 Januari 1991 Nomor: KMA/OOl/SK/1991 telah 
menetapkan polapola pembinaan dan pengendalian administrasi 
perkara yang meliputi lima bidang yaitu : 

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara 
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK. 

2. Pola tentang register perkara. 
3. Pola tentang keuangan perkara. 
4. Pola tentang laporan perkara 
5. Pola tentang kearsipan perkara. 

Kelima pola ini merupakan satu kesatuan yang saling 
terkait dan tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak 
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dilaksanakan secara utuh maka tertib administrasi yang 
diharapkan tidak akan terlaksana dengan baik.  

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa 
tertib administrasi perkara merupakan bagiaan dari Court Of Law 
yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan 
agama dalam rangka mewujudkan Peradi1an yang mandiri 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terlaksana 
apabila aparat pelaksana administrasi itu memahami pengertian 
administrasi secara luas.  

Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian 
administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar, tetapi yang 
dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah suatu proses 
penyelenggaraan administrasi oleh seorang administratur secara 
teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah 
ditetapkan semula. Yang dimaksud dengan proses adalah 
kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan susul-
menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan 
pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri 
meliputi enam hal yaitu: menghimpun, mencatat, mengolah, 
menggandakan, mengirim dan penyimpan. Sedangkan yang 
dimaksud dengan diatur adalah seluruh kegiatan itu harus 
disusun dan disesuaikan satu sarna lainnya supaya terdapat 
keharmonisan dan kesinambungan tugas. Adapun yang 
dimaksud dengan teratur adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan yang di1aksanakan secara terus 
menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
(overlap) dalam melaksanakan tugas, sehingga akan mencapai 
penyelesaian tugas pokok secara maksimal.  

Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 
UU Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 
mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, 
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memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi 
syari’ah (Pasal 49 UU 3/2006). Yang me1aksanakan tugas-tugas 
administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut 
adalah Panitera, sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. 
Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi Pengadilan 
memiliki 3 (tiga) macam tugas : 

1. Pelaksana Administrasi Perkara 
2. Pendamping Hakim dalam persidangan 
3. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan Tugas-

tugas Kejurusitaan lainnya. 
Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera 

berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya, yakni 
Wakil Panitera dan Panitera Muda. Sebagai pendamping 
Hakim/Majelis dalam persidangan Panitera berkewajiban 
mencatat jalnnya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, 
hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal Panitera 
berhalangan maka Panitera dibantu oleh para Panitera 
Pengganti.  

Sebagai pelaksana putusan dan pelaksana tugas 
kejurusitaan lainnya, panitera dibantu oleh Jurusita Pengadilan 
Agama atau Juru Sita Pengganti. Untuk Panitera Pengadilan 
Tinggi Agama, tugas Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan 
tidak diatur. Hal ini karena sebagai peradilan tingkat banding 
Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan tugas-tugas 
kejurusitaan dan Eksekusi. 

Sebagai pe1aksana administrasi perkara Panitera 
berkewajiban untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan 
seperti tersebut dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu 
membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan serta 
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memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang 
isinya. Demikian pula tugas penyimpanan dokumen titipan 
pihak-pihak, dan penetapan dan putusan sebagaimana dalam 
pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 yaitu 
bertanggungjawab atas pengurusan perkara, penetapan atau 
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang 
titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan 
surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.  

Tugas-tugas tersebut merupakan tanggung jawab 
kepaniteraan dibawah kendali Panitera sebagai pimpinan dan 
pengendali terselenggaranya tugas-tugas kepaniteraan di 
pengadilan tersebut. 
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BAB II 
 

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKU  
KEKUASAAN KEHAKIMAN 

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 

Kekuasaan, merupakan terjemahan dari kata power.1 Kata 

power sendiri bisa berarti authrity; wibawa, hak untuk bertindak, 

ahli, dan wewenang; strength:  kekuatan, tenaga dan daya; control,2 

pengawasan, pemilikan, pengaturan, penguasaan dan 

pembatasan. 

Sedangkan kehakiman, berasal dari kata hakim dan 

merupakan terjemahan dari kata judge atau justice yang sering 

diartikan sebagai hakim dan/atau peradilan. Oleh karena itu 

kekuasaan kehakiman dalam operasionalnya, tidak bisa 

dipisahkan dari istilah peradilan. 

Menurut Harun Al-Rasyid, dalam Jaenal Aripin, 

kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas 

dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan harus diadakan 

                                                             

1Bunyi pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Anwar Kariem, Undang-

Undang Dasar 1945: Dari Awal dibentuk sampai Perubahan Era Reformasi, 

(Jakarta: Pustaka Bintang, 2004), h. 33. 

2Salah satu yang menjadi pertimbangan untuk melakukan amandemen 

tersebut adalah berkaitan dengan penguatan kekuasaan kehakiman dalam 

persfektif kelembagaan dan teknis administrasi peradilan. Baca Kantor 

Menteri Negara Koordinator bidang pengawasaan pembangunan dan 

pendayagunaan Aparatur Negara RI, Himpunan Hasil Pengkajian Pelaksanaan 

Tap-Tap MPR-Ri Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas 

antara fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif, Jakarta, Juni 1999. 
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jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para 

hakim.3 

Dalam Islam kekuasaan kehakiman dipadankan dengan 

istilah sulthah qadhaiyah. Kata sulthah berasal dari bahasa Arab 

yang berarti pemerintahan, semakna dengan kata al-Qudrah yang 

berarti kekuasaan, kerajaan, pemerintahan.4 Sedangkan al-

Qadhaiyah berarti putusan, penyelesaian atau peradilan. Jadi 

sulthah al-Qadhaiyah adalah kekuasaan yang berkaitan dengan 

peradilan atau kehakiman. Maksudnya adalah kekuasaan untuk 

mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan 

sejak penyusunannya sampai pelaksanaanya serta mengadili 

perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata 

maupun pidana.5 

Kekuasaan kehakiman merupakan ciri pokok Negara 

Hukum. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman disebutkan dalam 

UUD 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001 dirumuskan 

dalam pasal 24:  

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

                                                             

3Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di 

Indonesia, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2008) h. 137. 

4Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir: Kamus Arab-

Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 650. 

5Rahman Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1996) jilid V, h. 1657. 
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militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 

Rumusan di atas merupakan peraturan dasar mengenai 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketentuan 

tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan 

perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari amanah 

konstitusi. 

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka 

diperlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan 

kehakiman (Judicative Power). Kekuasaan kehakiman bertugas 

untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum).6 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia 

sejak awal kemerdekaan telah diniatkan sebagai cabang 

kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik 

MPR/DPR dan Presiden. Seperti ditegaskan dalam penjelasan 

pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan ditentukan:  

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, 

artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 

Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam 

undang-undang tentang kedudukan para hakim” 

Menurut Jimly,  yang dimaksud pemerintah dalam 

penjelasan itu dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup 

pengertian cabang kekuasaan legislative sekaligus eksekutif, 

mengingat UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut 

paham pemisahan kekuasaan, terutama antara fungsi eksekutif 

dan legislatif. Namun meskipun tidak menganut ajaran 

                                                             

6Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan 

Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, (Cet. IV; Ygyakarta: UII Press, 2012) h. 2. 
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pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan 

bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah7. 

Dalam Visi Indonesia Masa Depan8 pada bab 3 bagian 

kedua ditetapkan bahwa “Semua warga negara berkedudukan 

sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. 

Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk 

kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan 

tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah 

terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan 

aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak 

terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk 

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi 

manusia”.  

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu 

prinsip penting Negara hukum dan sistem penyelenggaraan 

peradilan adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 

lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur 

tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan 

kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman 

kepada masyarakat.   

Guna mewujudkan kemandirian lembaga peradilan 

tersebut, maka dilakukan amandemen9 terhadap UUD 1945, 
                                                             

7Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Reformasi, (Cet. II; Jakarta PT Bhuana Ilmu Populer, 2008) h. 512. 

8 Visi Indonesia Masa Depan adalah hasil Ketetapan MPR Nomor 

VII/MPR/2001. 

9 Pecahnya era reformasi muncul desakan dari masyarakat yang 

menuntut dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 karena dianggap 

konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokrasi, lemah checks- balances 

antar lembaga negara, antar pusat daerah, maupun antara negara dan 

masyarakat yang mengakibatkan munculnya kekuasaan sentralistik dan 
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termasuk amandemen pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. 

Hasil amandemen pasal 24 tersebut secara substansi mengatur 

tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara serta Mahkamah Konstitusi, dan 

pembentukan Komisi Yudisial yang bertugas mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 

serta perilaku hakim.10  

Setelah amandemen pasal 24 UUD 1945 tersebut, segera 

dibenahi peraturan perundang-undangan yang ada di 

bawahnya,11 seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

lain-lain dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan 

terbentuknya institusi peradilan yang berwibawa. Menetapkan 

peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai 

regulator dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam 

                                                                                                                             
ketidakadilan. Lihat Hidayat Nur Wahid, Pengantar Pimpinan MPR RI dalam 

Seminar Peran MPR Pasca Perubahan UUD 1945 “Makalah” (Makassar: 

UNHAS, 10 Desember 2005) h. 1. 

10Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal MPR RI, 2005) h. 72 

11Berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan perundang-

undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi : 1. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2. Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 4. Peraturan Pemerintah 

(PP), 5. Peraturan Presiden (Perpres), 6. Peraturan Daerah Provinsi, 7. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-

undangan ini sesuai dengan hierarki tersebut.  
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kerangka Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Paulus 

Lotulung, langkah yang segera harus dilakukan dalam 

mewujudkan cita-cita reformasi tersebut adalah menetapkan 

peraturan perundang-undangan yang dijadikan patokan dalam 

melakukan kebijakan bidang hukum, politik dan 

pemerintahan.12  

B. Dasar Hukum Peradilan Agama Sebagai Pelaksana 
Kekuasaan Kehakiman 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia secara konstitusinal 

diatur dalam Bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 Undang 

Undang Dasar 1945 hasil amandemen MPR beserta 

penjelasannya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan 

kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari 

campur tangan kekuasaan negara lainnya sebagaimana yang 

diamanatkan UUD 1945, tampak kembali setelah 

diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 1970.  

Menurut ketentuan pasal 1: “Kekuasaan  kehakiman  

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia”.  

Dalam penjelasan  pasal 1 tersebut dijelaskan: 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung 

pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari 

campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan 

dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak 

                                                             

12Pailus E Lotulung, Reformasi Penegakan Hukum, dalam buku “10 

Tahun Undang-undang Peradilan Agama” (Jakarta: Panitia Seminar Nasional 

10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama kerjasama Ditbinbapera Islam, 

Fakultas Hukum UI dan PPHIM, 1999) h. 140. 



11 
 

extra judicial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-

undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil 

tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada Hakim adalah 

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta 

asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang 

dihadapinya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan 

keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.  

Adapun pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana 

disebutkan dalam UUD 1945 adalah badan-badan peradilan 

Negara, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di 

bawahnya yang meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, kemudian disempurnakan atau diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, selanjutnya UUD 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 

(2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama 

badan peradilan lainnya.13 

Selain itu, secara khusus, kekuasaan kehakiman telah 

diatur pula dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.14 Selanjutnya penerapan dan penegakan hukum 

                                                             

13Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di 

Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 229. 

14Sebelumnya tentang kekuasaan kehakiman diatur dengan UU No. 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan 

beberapa perubahannya sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 1999, 

kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 dan terakhir yang berlaku 

adalah UU No. 48 Tahun 2009.  
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dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

tergantung kepada empat unsur sebagai suatu kesatuan, yaitu: 

Pertama, unsur perangkat hukum nasional dalam bentuk tertulis 

dan tidak tertulis yang menjamin kepastian hukum, 

perlindungan hukum dan ketertiban hukum yang 

berintikan keadilan dan kebenaran. Ia berorientasi 

kepada kepentingan nasional, sebagai satu kesatuan 

yang mengatur dan mengikat seluruh masyarakat, dan 

memperhatikan kebhinneka-tunggal-ikaan. Ia juga 

terbentuk dengan memenuhi nilai-nilai filosofis, 

sosilogis, dan yuridis. 

Kedua,  unsur aparatur penegak hukum yang memiliki 

kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan 

hukum. Kemampuan itu meliputi pemahaman dan 

keterampilan penegak hukum dalam menerapkan dan 

menegakkan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam 

unsur pertama. Disamping itu, penegak hukum, 

terutama hakim, berkewajiban memahami, menggali 

dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam 

masyarakat. Maksudnya, aparatur penegak hukum 

mampu menyelami rasa keadilan dalam masyarakat. 

Ketiga,  unsur kesadaran hukum masyarakat, atau kemauan 

masyarakat untuk menghargai dan mentati hukum 

yang berlaku. Masyarakat akan dengan mudah 

menghargai dan mentaati, manakala hukum itu 

bersesuaian dengan keyakinan, nilai-nilai yang dianut, 

dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan  hidup 

mereka. 

Keempat, unsur sarana dan prasarana dalam penerapan dan 

penegakan hukum. Hal itu menyangkut berbagai 

aspek, di antaranya kemudahan yang tersedia dalam 

penegakan hukum, baik bagi aparatur penegak hukum 
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maupun bagi masyarakat pada umumnya. Kemudahan 

misalnya dalam memperoleh penyuluhan hukum, 

penasehatan dan bantuan hukum, dan 

penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan secara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

C. Kedudukan Peradilan Agama Sebagai Pelaksana 
Kekuasaan Kehakiman 

Kehadiran Undang-undang No. 7 tahun 1989 

merupakan tonggak sejarah bagi kedudukan badan peradilan 

agama sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya di 

Indonesia15. Undang-undang inilah yang mengatur dan 

menetapkan susunan, kewenangan dan hukum acara Peradilan 

Agama sebagaimana halnya UU No. 2 tahun 1986 dan UU No. 

5 tahun 1986 mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum 

acara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Lahirnya beberapa undang-undang ini merupakan tindaklanjut 

dari amanat pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan pasal 24 UUD 1945. 

Berdasarkan aturan Perundang-undangan yang berlaku, 

maka Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan 

pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 

penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan 

                                                             

15Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan 

peradilan yang terkait dengan system kenegaraan untuk pertama kali lahir di 

Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Keputusan ini 

berdasarkan Keputusan Raja Belanda (konninklijk Besliut) Willem III tanggal 

19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152. 

Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat 

Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Lihat 

Zuffran Sabrie (editor), Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan 

Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya  (Cet. II; Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 2000) h. 12.   
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dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

sedekah dan ekonomi syariah.16 

Dalam konsideran huruf d dan e UU No.7 tahun 1989 

menyebutkan: 

d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum 

acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang 

selama ini masih beraneka karena didasarkan pada: 

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan madura 

(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan 

dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);  

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi 

Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan 

Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 

diluar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 

Nomor 99) 

 perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum 

yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem 

dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan 

untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang 

yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Berdasarkan konsideran ini dan sebagaimana diatur 

dalam batang tubuh UU No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama 

                                                             
16Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71. 
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telah memiliki kedudukan, kekuasaan, dan hukum acara dalam 

menjalankan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.  

Undang-undang ini mengakhir keberanekaan peraturan, 

susunan, kewenangan, dan hukum acara pengadilan lingkungan 

Peradilan Agama. 

Susunan hirarki Peradilan Agama diatur dalam pasal 6 

UU No. 7 tahun 1989.  Pasal ini menetapkan bahwa secara 

institusional, lingkungan Peradilan Agama terdiri dari dua 

tingkat, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat 

pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan 

tingkat banding. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat 

pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, 

dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap 

paling bawah dan paling awal. Pengadilan Agama bertindak 

sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan 

memutus pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada 

tahap awal  segala perkara yang diajukan masyarakat pencari 

keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau 

gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis 

perkara lebih dulu harus melalui Pengadilan Agama dalam 

kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.  

Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat 

banding, tidak boleh menerima perkara permohonan atau 

gugatan yang tidak lebih dahulu diputus oleh pengadilan agama 

sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama 

bertindak dan berwenang memeriksa ulang (judex pacty) suatu 

perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 

Agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan 

permohonan banding.   

Pasal 9 menetapkan bahwa, Susunan Pengadilan Agama 

terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan 

Juru Sita. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari 
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Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera  dan Sekretaris. Pada 

kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

terdapat pejabat yang melayani penyelesaian sengketa dan 

pejabat yang mengurusi kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah: 

1. Ketua, adalah pejabat negara yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ia adalah 

pejabat tertinggi pada kantor pengadilan yang bertanggung 

jawab memimpin aparat yang berada di bawah dalam 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

2. Wakil ketua, adalah pejabat negara yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung yang bertugas 

membantu ketua dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi lembaga. 

3. Hakim, pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan 

kehakiman. Hakim Pengadilan Agama diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 

Agung. 

4. Panitera, adalah pejabat pengadilan yang memimpin 

kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera 

dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera 

muda, beberapa panitera pengganti, dan juru sita/juru sita 

pengganti. Panitera pengadilan diangkat dan diberhentikan 

dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. 

5. Sekretaris, adalah seorang pejabat pengadilan yang 

memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, 

sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang 

membawahi kepegawaian, umum dan keuangan. Hingga 

saat ini, jabatan panitera dan sekretaris dijabat oleh satu 

orang pejabat. 

6. Juru sita, adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas 

kejurusitaan. Pada setiap pengadilan agama ditetapkan 

adanya juru sita dan juru sita pengganti. Juru sita diangkat 
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dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua 

pengadilan yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat 

dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.  

Pada Pengadilan Agama terdapat unsur jabatan 

fungsional juru sita, sementara di Pengadilan Tinggi Agama 

tidak terdapat jabatan tersebut. Hal itu demikian, karena tugas 

dan fungsi juru sita tersebut, yaitu tugas menyampaikan 

panggilan, pengumuman, teguran, melakukan putusan dan 

penyitaan, dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua 

sidang seperti disebutkan dalam pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 

1989,  tidak terdapat di Pengadilan Tinggi Agama.   

Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibukota 

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau 

kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Agama  berkedudukan di 

ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi. Berdasarkan pasal 3A UU Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa di lingkungan 

peradilan agama ini ditetapkan pengadilan khusus, yaitu 

Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam sepanjang kewenangannya menyangkut 

kewenangan peradilan agama. 

Pembinaan peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah 

Agung, yaitu segala bentuk pembinaannya yang meliputi teknis 

peradilan, organisasi, administrasi dan finansial. Hal tersebut 

diatur dalam pasal 5 UU No. 3 Tahun 2006. Pembinaan teknis 

peradilan adalah mencakup segala hal terkait dengan penangan 

perkara, meliputi: penerimaan perkara, pemeriksaan, putusan 

dan pelaksanaan putusan. Atau segala persoalan yang meliputi 

fungsi dan kewenangan institusi peradilan agama mengadili 

perkara.  Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial 

mencakup segala hal yang terkait yang dengan pola tentang 
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gedung pengadilan dan klasifikasi pengadilan, pola tentang 

formasi dan bezetting porsonel, pola tentang penghimpunan 

peraturan perundang-undangan, pola tentang prosedur 

penerimaan dan pengangkatan personil, pola tentang tugas 

belajar dan izin belajar hakim, pola tentang statistika perkara, 

dan pola tentang dokumentasi situasi daerah pengadilan, dan 

lain-lain. Pembinaan ini tidak boleh mengurangi kebebasan 

hakim dalam memeriksa perkara. 

Dalam hal pengawasan peradilan agama, pasal 12A UU 

Nomor 50 tahun 2009 menetapkan bahwa pengawasan 

peradilan agama dilakukan secara internal dan eksternal. 

Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan 

pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut 

tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. 

Untuk mengoptimalkan tugas pengawasan Mahkamah 

Agung, maka dalam struktur Mahkamah Agung dibentuk aparat 

fungsional yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan 

pengawasan. Aparat fungsional pengawasan tersebut dipimpin 

oleh Ketua Muda Pengawasan di samping diadakan Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung yang berada di bawah 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung. Pengawasan fungsional 

ini dilakukan dengan berpedoman kepada berbagai peraturan 

kepegawaian dan tupoksi peradilan agama juga berdasarkan 

kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.  Sementara 

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 

dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, dan perilaku hakim hanya berpedoman dan 

berdasar kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.    

Kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Bab III 

pasal 49 sampai 53 UU No. 7 tahun 1989 junto UU No. 3 
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Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 

kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama 

diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama 

Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.  

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52A, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas 

dan kewenangan badan peradilan agama adalah sebagai berikut. 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, 

Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan  Ekonomi 

syariah. Penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 ini pada huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang 

dilakukan menurut syari’ah, antara lain: 

1. izin beristri lebih dari seorang; 

2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, 

atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3. dispensasi kawin; 

4. pencegahan perkawinan; 

5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6. pembatalan perkawinan; 

7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8. perceraian karena talak; 

9. gugatan perceraian; 

10.  penyelesaian harta bersama; 

11.  penguasaan anak-anak; 
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12.  ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

13.  penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh 

suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban 

bagi bekas istri; 

14.  putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15.  putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16.  pencabutan kekuasaan wali; 

17.  penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut; 

18.  penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 

kedua orang tuanya; 

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 lain17. 

23.  syiqaq18. 

24.  li’an19. 

Selanjutnya, penjelasan mengenai bidang kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi 

syari’ah dijelaskan masing-masing dalam huruf b, c, d, e, f, g, h, 

                                                             

17 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 

18 UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1 dan 2). 

19 UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 87 dan 88 
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dan i pada penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, 

berikut: 

Bidang kewarisan yang merupakan kompetensi absolut 

peradilan agama  adalah penentuan siapa yang menjadi ahli 

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan 

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian 

harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi 

ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

Perlu dijelaskan bahwa adanya hak opsi dalam perkara 

warisan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 

Nomor 7 Tahun 1989 angka 2 alinea 6, bahwa “para pihak 

sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih 

hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Penjelasan Umum 

angka 1 alinea 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas UU Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, 

bahwa kalimat yang membolehkan pilihan hukum tersebut 

dinyatakan dihapus.  

Penghapusan hak opsi ini menurut penjelasan pasal 50 

ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 dimaksudkan untuk 

memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk 

sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain 

yang terkait dengan objek sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya 

memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. 

Disamping itu, penghapusan hak opsi tersebut dimaksudkan 

untuk menutup pintu bagi penganut agama Islam menggunakan 

hukum waris asing yang bertentangan dengan hukum Islam20.  
                                                             

20Hak opsi dalam perkara warisan ialah hak memilih hukum 

warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian 

warisan. Penghapusan hak opsi ini juga dimaksudkan menutup pintu bagi 
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Bidang perkara wasiat yang dimaksud adalah perbuatan 

seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 

lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang 

memberi tersebut meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud 

dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela 

dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada 

orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.  

Bidang perkara wakaf yang dimaksud adalah 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.  

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib 

disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki 

oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sementara, yang 

dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang 

memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 

kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada 

orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu 

Wata’ala. Dan yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah 

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 Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.  

                                                                                                                             
penganut Islam untuk meninggalkan hukum waris Islam. Lihat Ahmad 

Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 

Syar’yyah di Indonesia , selanjutnya disebut “Pembaharuan” (Cet. I; Jakarta: 

IKAHI, 2008) h. 199. 
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Adapun yang dimaksud dengan perkara bidang 

“ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:  

a. bank syari’ah;  

b. lembaga keuangan mikro syari’ah.  

c. asuransi syari’ah;  

d. reasuransi syari’ah;  

e. reksa dana syari’ah;  

f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka 

menengah syari’ah;  

g. sekuritas syari’ah;  

h. pembiayaan syari’ah;  

i. pegadaian syari’ah;  

j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan  

k. bisnis syari’ah. 

Penetapan kewenangan mengadili sengketa ekonomi 

syariah bagi peradilan agama merupakan respon terhadap 

perkembangan yang signifikan dalam dinamika hukum nasional. 

Di samping merupakan desakan tersendiri masyarakat muslim 

Indonesia yang menuntut agar penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah diselesaiakn dengan cara yang syar’i pula melalui 

implementasi hukum-hukum dalam system ekonomi Islam serta 

ketentuan-ketentuan dalam keperdataan Islam. Hal tersebut 

dipertegas dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 

alinea kedua yang menyebutkan bahwa perluasan kewenangan 

peradilan agama dilandasi oleh perkembangan hukum dan 

kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. 

Penambahan kewenangan Peradilan Agama mengadili sengketa 

ekonomi syariah dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: 

Pertama;   Penyelesaian sengketa dan perselisihan ekonomi 

syariah yang sebelumnya ditangani oleh hakim-hakim 

di lingkungan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki 
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latar belakang pemahaman ekonomi syariah. 

Implikasinya, muncul pesimisme mengenai kapabilitas 

Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah seiring dengan dinamika kesadaran 

hukum masyarakat umat Islam.  

Kedua;  Pengadilan Negeri tidak kompatibel menangani kasus 

sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Negeri tidak 

menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi 

berdasarkan hukum perdata BW.  

Ketiga;  Sebelumnya, kasus sengketa ekonomi syariah 

ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS). Namun peran dan fungsi Basyarnas 

ini tidak optimal karena lembaga ini tidak memiliki 

daya paksa. Di samping itu, latar belakang pendidikan 

hakim-hakim Pengadilan Agama yang mempejari 

secara massif hukum-hukum syariah   termasuk 

hukum-hukum muamal, serta institusi ini 

mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam 

menyelesaikan sengketa perdata. Atas dasar inilah 

institusi Pengadilan Agama dianggap paling tepat dan 

kompeten menangani sengketa ekonomi syariah21.  

Berdasarkan ketentuan pasal 49 beserta penjelasannya 

sebagaimana disebutkan di atas, diketahui bahwa setiap perkara 

mengenai hal-hal tersebut di atas yang subjek hukumnya adalah 

orang-orang yang beragama Islam, maka penyelesaian perkara 

tersebut melalui pengadilan agama. Dengan demikian, jumlah 

perkara yang menjadi tugas kewenangan mengadili pengadilan 

                                                             

21 Lihat Abd. Halim Talli, Sengketa Ekonomi Syariah (Studi atas 

Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan 

Respon Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), Laporan Hasil 

Penelitian (Makassar: UIN Alauddin, 2010) h. 2-3. 
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agama tersebut adalah sebanyak 38 item. Keseluruhan perkara 

tersebut adalah perkara yang diatur dan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan syariat Islam. 

Selanjutnya, apabila dalam perkara yang sedang 

diperiksa oleh pengadilan agama terdapat sengketa mengenai 

hak milik, maka pengaturannya sebagai mana ditetapkan pasal 

50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan sebagai berikut: 

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain 

dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 

khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus 

lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum.  

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang 

yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh 

pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49. 

Ketentuan pasal 50 di atas menunjukkan bahwa jika 

dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan agama terdapat 

sengketa hak milik atau sengketa lainnya, maka sengketa 

tersebut terlebih dahulu diputus oleh pengadilan negeri apabila 

subjek hukumnya bukan beragama Islam. Dan apabila subjek 

hukumnya beragama Islam, maka sengketa tersebut diselesaikan 

bersamaan dengan sengketa pokok yang sedang diperiksa 

tersebut. Sengketa hak milik dan keperdataan dalam bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, 

dan ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. 

Sementara sengketa hak milik atau sengketa lainnya bidang di 

luar yang disebutkan tersebut adalah menjadi wewenang 

Pengadilan Negeri. Tetapi apabila ada sengketa hak milik di luar 

pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 terbawa masuk ke perkara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 itu, maka tetap menjadi 
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wewenang Pengadilan Agama sepanjang subjek hak milik 

tersebut beragama Islam.  

Pada penjelasan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 

2006 dikatakan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada 

Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik 

atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang 

diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-

orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya 

memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa 

dengan alasan adanya sengketa miliki atau keperdataan lain 

Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa 

milik atau keperdataan lain tersebut bukan subjek bersengketa 

di Pengadilan Agama (baik karena yang bersangkutan bukan 

beragama Islam atau dia adalah pihak ketiga), maka sengketa di 

Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan 

yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Penangguhan dimaksud 

hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan 

bukti ke Pengadilan Agama bahwa ia telah mendaftarkan 

gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang 

sama di Pengadilan Agama. Dan dalam hal objek sengketa lebih 

dari satu dan tidak semua diajukan keberatan, maka terhadap 

objek sengketa yang tidak diajukan keberatan tidak 

ditangguhkan penyelesaiannya22.    

Pengadilan Agama juga bertugas memberikan istbat 

kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriah, 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 52A UU Nomor 3 

Tahun 2006. Tugas ini lebih lanjut ditegaskan pada penjelasan 

Pasal 52A tersebut, berikut: 

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama 

untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian 

                                                             

22Ahmad Mujahidin, Pembaharuan, h. 191-192. 
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orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada 

setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal 

tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan 

penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) 

Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.  

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau 

nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan 

penentuan waktu shalat. 

Dalam menjalankan tugas ini, pada praktiknya, ketua 

pengadilan agama menunjuk majelis atau hakim tunggal untuk 

menyidangkan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal oleh 

Kantor Kementerian Agama. Sidang itsbat rukyat hilal tersebut 

dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan 

dengan cepat dan sederhana sesuai dengan kondisi setempat. 

Yaitu, setelah hakim memeriksa orang yang melihat hilal dan 

berpendapat bahwa kesaksiannya memenuhi syarat, maka hakim 

memerintahkan orang tersebut untuk mengucapkan sumpah. 

Setelah bersumpah, hakim menetapkan atau mengitsbatkan 

kesaksian rukyat hilal tersebut23. 

Adapun tugas dan kewenangan Pengadilan Agama di 

luar yang diuraikan di atas adalah memberi keterangan, 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam, dikecualikan 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang 

atau akan diperiksa di pengadilan. Kewenangan ini didasarkan 

pada pasal 52 UU Nomor 7 Tahun 1989, berikut: 

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, 

dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 

                                                             

23Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi (Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama, 2010) h. 179. 
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(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 49 dan pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas 

dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Tugas Pengadilan Agama yang lain di luar yang telah 

diuraikan di atas adalah memberikan surat penetapan ahli waris 

dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Hal ini 

berdasarkan pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, junto 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, junto 

pasal 236 (a) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) 

tentang Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar 

sengketa antara orang tua yang beragama Islam. 

Adapun Pengadilan Tinggi Agama, bertugas dan 

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam tingkat banding, disamping mengadili 

tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 

antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Kewenangan 

mengadili tingkat banding dan mengadili sengketa kewenangan 

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya bagi 

Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam pasal 51 dan 53 ayat (2) 

UU Nomor 7 Tahun 1989. 

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa. 

Upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang 

diajukan oleh salah satu atau pihak-pihak yang terlibat dalam 

perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh 

pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan 

tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Mengadili 

perkara dalam tingkat banding ini adalah kewenangan 

memeriksa ulang sekali lagi secara keseluruhan terhadap suatu 

perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai 

pengadilan tingkat pertama.  

Putusan perkara dalam tingkat banding ini disebut pula 

putusan tingkat terakhir. Artinya, secara hirarkis instansional, 
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putusan Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan tingkat 

terakhir pemeriksaan mengenai keadaan, fakta, pembuktian 

pokok perkara sudah selesai dan berakhir. Itu sebabnya, 

peradilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut peradilan 

judex pacty, maksudnya tidak ada lagi instansi peradilan yang 

dapat menilai dan mengutak-atik hal-hal yang berkenaan dengan 

fakta dan pembuktian yang telah dinilai Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama, karena penilaian dan putusan tentang 

perkara itu sudah berakhir dan final24.  

Sedangkan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama 

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya adalah 

bersifat final. Putusan yang diambil dan ditetapkan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama dalam sengketa kewengan tersebut 

langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Tidak 

ada upaya hukum apapun yang dapat mengoreksi dan 

membatalkannya. Masing-masing pengadilan agama yang 

bertikai dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

bersangkutan harus tunduk mematuhi putusan tersebut.     

Adapun mengenai hukum acara Peradilan Agama, 

secara garis besar diatur dalam Bab IV pasal 54 sampai pasal 91 

UU No. 7 tahun 1989. Bagian umum bab ini pasal 54 

menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata 

yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang 

ini.  

Berdasarkan ketentuan ini, maka hukum acara perdata 

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 
                                                             

24Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 

UU No. 7 Tahun 1989  (Edisi Keuda, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 

114.  
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hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan 

Umum yang ada kaitannya dengan Peradilan Agama dan hukum 

acara perdata yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 tahun 

1989. Dengan demikian, setelah diberlakukan UU No. 7 tahun 

1989 dan peraturan perundang-undangan yang berkembang, 

maka saat sekarang ini hukum acara perdata Peradilan Agama 

bersumber antara lain dari: 

1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

2. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 

tahun 1989tentang Peradilan Agama; 

3. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

4. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

5. UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

6. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 

14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

7. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

8. UU No. 41 tahun 2003 tentang Wakaf; 

9. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai; 

10. UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

11. UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan; 

12. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan; 

13. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 

14. Het HerzieneIndonesisch Reglement (HIR) Staatsblad 

1941 No. 44; 

15. Reglement Tot Regeling vanHet Rechtswezen in de 

Gewesten Buitten Java en madura (R.Bg) Staatsblad 1927 

No. 227; 

16. Reglementop de Rechtsvordering (Rv) Staatsblad No. 52  

jo 1849 No. 63 apabila tidak terdapat dalam HIR dan 

R.Bg; 
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17. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang 

Pembuktian dan daluarsa; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

19. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang 

Perwakafan tanah Milik; 

20. Peraturan pemerinbtah No. 39 tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 

tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan 

Perasuransian; 

21. Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Gubernur 

Bank Indonesia; 

22. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi; 

23. Peraturan Mahkamah Agung RI; 

24. Surat Edaran Mahkamah Agung RI; 

25. Fatwa Dewan Syariah Nasional; 

26. Doktrin dalam Berbagai Kitab Fikih.       

Perlu disinggung, bahwa Peradilan agama merupakan 

salah satu pranata hukum dan pranata sosial yang memiliki 

hubungan kuat dengan bidang lain. Sebagai pranata hukum dan 

sosial, pengkajian peradilan agama di Indonesia berhubungan 

dengan berbagai pengkajian bidang lainnya, khususnya bidang 

hukum dan ilmu-ilmu keislaman. Secara makro, pengkajian  

peradilan agama berhubungan erat dengan perkembangan 

hukum Islam di Indonesia.  

Oleh karena itu, pengkajian peradilan agama berkaitan 

dengan Tarikh Tasyri’ khususnya di Indonesia dan di duania 

Islam pada umumnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dapat dihubungkan dengan pengkajian 

Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab, baik yang berkenaan 

dengan prinsip-prinsip peradilan maupun yang berkenaan 
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dengan penataan badan peradilan. Demikian halnya, Inpres No. 

1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam  

dapat dihubungkan dengan pengkajian majallah al-Ahkam al-

Adhiyyah pada masa Kesultanan Turki Usmani, baik yang 

berkenaan dengan sumber rujukan dan proses penyusunannya 

maupun sistematisasinya. 

Pengkajian peradilan agama berhubungan dengan 

penerapan hukum Islam dalam masyarakat, baik melalui infra 

struktur maupun melalui supra struktur masyarakat. Oleh 

karena itu ia berhubungan dengan pengkajian Siyasah Syar’iyyah 

dalam dimensi empirisnya. Perkembangan hukum Islam dan 

penerapannya di dalam masyarakat berhubungan dengan 

struktur dan pola budaya masyarakat Indonesia.  

Al-Jauziyah mengatakan bahwa perubahan dan 

keragaman fatwa hukum terjadi karena perubahan dan 

keragaman waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat (taghayyur al-

fatwa wa ikhtilãfihã bihabs taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-

ahwãl wa al-niyãt wa al-‘awã’id). Karena itu, pengkajian peradilan 

agama ini berhubungan dengan kajian bidang sosiologi, 

antropologi, dan ilmu politik.  

Dari segi materi hukum, kajian peradilan agama 

berhubungan erat dengan kajian hukum perkawinan, hukum 

kewarisan, wasiat, dan hibah, juga dengan hukum perwakafan 

dan sadaqah. Disamping itu, kajian peradilan agama juga 

mencakup organisasi dan administrasi badan peradilan agama 

dalam tata peradilan di Indonesia. Ia berhubungan dengan 

penerapan sistem organisasi dan manajemen modern. Karena 

itu, maka kajian peradilan agama berhubungan dengan 

pengkajian dalam bidang Hukum tata Negara dan Manajemen. 
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BAB  III 

MAHKAMAH AGUNG PEMBINA ADMINISTRASI 
PERADILAN 

A. Makna Administrasi Peradilan 

Kata “administrasi peradilan” terdiri atas dua unsur 

kata, administrasi dan peradilan. Kata “administrasi berasal 

dari bahasa latin “ad” yang berarti “intensif” dan kata 

“ministrare” berarti melayani, membantu, memenuhi. Jadi kata 

administrasi berarti “melayani dan membantu secara intensif”.1 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata administrasi 

berarti: 

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta 

penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan 

organisasi. 

2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan 

3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenmggaraan 

pemerintahan. 

4. Kegiatan kantor dan tata usaha.2 

Administrasi adalah suatu proses3 penyelenggaraan 

oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna 

                                                             

1Lembaga Administrasi Negara, RP, Administrasi Manajemen dan 

Organisasi, (Jakarta: TT, 1988), h. 5. 

2Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

3Proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan 

susul-menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang 

lain sampai titik akhir, melalui enam tahapan: menghimpun, mencatat, 

mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan. H. Ahmad Fathoni 

Ramli, Administrasi Peradilan Agama, ( Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2013), 

h. 1. 
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melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan.4 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan diartikan 

“segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Pengadilan 

diartikan: 1)dewan atau majelis yang mengadili perkara; 

mahkamah, 2)proses mengadili; keputusan hakim, 3)sidang 

hakim ketika mengadili perkara, 4) rumah (bangunan) tempat 

mengadili perkara5. 

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar 

yang sama yakni “adil” yang mengandung pengertian: 

1. Proses mengadili 

2. Upaya untuk mencari keadilan 

3. Penyelesaian sengketa hukum dahadapan badan 

peradilan; 

4. Berdasar hukum yang berlaku.6 

Jadi “administrasi peradilan yang dimaksud adalah 

segala kegiatan perkantoran melaksanakan sebagian tugas 

Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara 

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan kepadanya.7 

Selanjutnya yang dimaksud dengan "administrasi 

peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok 

dari kepaniteraan lembaga Pengadilan. (Pengadilan tingkat 

                                                             

4Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Pola Bindalmin, Penerapan dan 

Pelaksanaan, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, 

Dirjen Badilag, MARI, 2007), h. 13. 

5Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 7.  

6H. Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 2  

7Wildan Suyuthi, Panitera Pangadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung 

jawab, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), h. 52-54. 
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pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan 

Mahkamah Agung). 

Sebagai Peradilan Negara tertinggi dari keempat 

lingungan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah 

Agung mempunyai tugas pengawasan tertinggi pula. Secara 

substansial ruang lingkup pengawasan tertinggi Mahkamah 

Agung meliputi organisasi, administrasi dan finansial di 

lingkungan Mahkamah Agung sendiri dan pada semua badan 

peradilan yang berada di bawah kekuasaannya.8  

Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 3/2009 ditetapkan 

bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap penyelenggaraan peradilan, pelaksanaan tugas 

administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang 

berada di bawahnya.  

Pembinaan bidang administrasi, organisasi, dan finansial 

merupakan pembinaan non yustisial. Sedangkan pembinaan 

bidang administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, 

arsip dan dokumen. Bidang organisasi meliputi kedudukan, 

tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi, dan bidang 

finansial adalah menyangkut penganggaran. 

Administrasi peradilan harus dipisahkan dengan 

administrasi dalam arti mumi yang tidak ada sangkut pautnya 

dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. 

Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari 

Mahkamah Agung, oleh karena sangat erat kaitannya terhadap 

tehnis peradilan. Adapun yang dimaksud dengan "tehnis 

peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok 

                                                             

8Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 

mahkamah Agung (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

pasal 13 ayat 1,   



36 
 

hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan 

ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut 

dilakukan.  

Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila 

masalah administrasi peradilan diabaikan. Pembuatan 

agenda/register perkara, pencatatan setiap parkara yang 

berjalan/berproses, formulir-formulir putusan, formulir 

panggilan, formulir laporan kegiatan hakim dan lain sebagainya 

adalah tidak luput dari kewenangan pengawasan Mahkamah 

Agung. Dalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam 

melakukan pengawasan telah mendelegasikan kepada para 

Ketua Pengadilan tingkat banding, baik dari lingkungan 

Peradilan Umum maupun dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Pengawasan terhadap semua lingkungan peradilan tersebut 

lebih efektif setelah diberlakukan sistem satu atap (one roof 

system). 

B. Landasan Hukum Administrasi Peradilan 

Dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial 

badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-

undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan 

masing-masing. 

Selanjutnya, juga disebutkan sebagai landasan hukum 

administrasi peradilan dalam UU RI No. 3 Tahun 2009 pasal 32 

ayat 1 dan 2 berbunyi: 
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1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 

2.  Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. 

Berdasarkan beberapa landasan hukum tersebut, baik 

dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 21 maupun 

dalam UU RI No. 3 Tahun 2009 pasal 32 ayat 1 dan 2, 

menunjukkan bahwa administrasi peradilan dalam sistim 

peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 

selaku pengawas tertinggi dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya. 

Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2004 

sebagai realisasi dari ketentuan UU Nomor 35 tahun 1999, 

maka terhitung sejak 15 Januari 2004 pemerintah mengeluarkan 

beberapa Keputusan Presiden guna menindaklanjuti ketentuan 

sistem peradilan terpadu satu atap tersebut. Beberapa 

Keputusan Presiden dan surat Keputusan Mahkamah Agung, 

antara lain:  

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan 

Finansial lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 

Peradilan tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;  

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan 

Finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari 

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah 

Agung;  

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;  
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4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;  

5) Surat Petunjuk Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

KMA/225/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

Administrasi Selama Masa Peralihan; dan  

6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

KMA/033/SK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas, dan 

Bendera Pengadilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap di 

bawah Mahkamah Agung.9 

  

C. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung dalam 
Pembinaan Administrasi Peradilan 

Mahkamah agung adalah lembaga negara yang diberi 

wewenang oleh UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman. Ia merupakan pengadilan negara 

tertinggi dan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. 

Dulu dikenal Pengadilan Hooggerechtshof, berkedudukan di 

Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia.  

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, 

panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota 

Mahkamah Agung adalah hakim agung yang berjumlah 60 

orang (Pasal 4 UU No. 5/2004). Pimpinan Mahkamah Agung 

terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua (bidang yudisial 

dan bidang non-yudisial), dan beberapa orang ketua muda. 

Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, 

ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan 

ketua muda tata usaha negara. Wakil ketua bidang non-yudisial 

membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda 

pengawasan (Pasal 5 UU No. 5/2004).  

                                                             

9Ahmad Mujahidin, Peradilan, h. 127 
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Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung 

Mahkamah Agung diangkat oleh Presidan. Ketua dan wakil 

ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. 

Sedang ketua muda Mahkamah Agung diajukan oleh Ketua 

Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat (1), (4), dan (5) UU No. 

5/2004). Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung 

mengucapkan sumpah atau janji dilakukan di hadapan Presiden 

(Pasal 9 ayat (2). Pengambilan sumpah Hakim Agung dan 

Ketua Muda dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 9 

ayat(4).    

Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 

tentang; "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" 

tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) 

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 

1999 juga telah diubah berdasarkan Undang-undang No. 4 

Tahun 2004 dan telah diganti dengan Undang-undang No. 48 

Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan 

bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi 

dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi 

(terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-

pengadilan yang berada di bawahnya yang meliputi keempat 

lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari: 

1. Peradilan Umum;  

2. Pemdilan Agama;  

3. Peradilan Militer;  

4. Peadilan Tata Usaha Negara.  

Selanjutnya, terhadap keempat badan peradilan tersebut 

Mahkamah Agung melakukan pembinaan. Pembinaan yang 

dilakukan adalah meliputi pembinaan di bidang “tehnis 

Peradilan”, yakni pembinaan yang meliputi penerimaan perkara, 

pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan, artinya segala 

persoalan yang meliputi fungsi dan kewenangan mengadili 
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perkara.10 Selain pembinaan di bidang Tehnis, pembinaan juga 

dilakukan dalam bidang organisasi, administrasi dan keuangan.11 

Bahkan Mahkamah Agung pula sebagai pengawas 

tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan 

peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung 

mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. 

Tahun 2004, berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, 

yang telah diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009, pasal 20 ayat 

(1) dan pasal 21 ayat (1) menetapkan bahwa Mahkamah Agung 

menjadi Pengadilan Negara Tertinggi yang bertugas dan 

berwenang melakukan pembinaan teknis peradilan, organisasi, 

administrasi, dan financial pengadilan pada semua lingkungan 

peradilan di bawahnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung 

menjalankan tugasnya dengan melakukan 4 fungsi sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Paradilan;  

2. Fungsi Pengawasan;  

3. Fungsi Memberi Nasihat;  

4. Fungsi Administrasi.  

 

a. Fungsi Mahkamah Agung dalam Pembinaaan Administrasi 

Peradilan 

1. Fungsi Peradilan (Justitiele fungtie) 

Peradilan di Indonesia menganut "sistim kontinental" 

yang berasal dari Prancis yaitu sistim kasasi. Dalam sistim 

tersebut, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara 

Tertinggi merupakan Pengadilan kasasi yang bertugas membina 

keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua 

                                                             
10M. Yahya harahap, Kedudukan, Kewenagan dan Acara Peradilan 

Agama, UU No. 7 Tahun 1989, ( Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 103 
11M. Yahya harahap, Kedudukan, Kewenagan dan Acara Peradilan 

Agama, UU No. 7 Tahun 1989, h. 105.  
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hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara 

ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara sistim 

Anglo Saxon hanya mengenal banding.  

a. Pemeriksaan permohonan kasasi 

Perkataan kasasi berasal dari bahasa Perancis "Casser" 

yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga 

pengertian kasasi di sini adalah kewenangan Mahkamah Agung 

untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan di 

bawahnya yang dianggap mengandung kesalahan dalam pe-

nerapan hukum. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU No. 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 

tentang mahkamah Agung, disebutkan bahwa dalam putusan 

kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan 

penetapan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah 

karena: 

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;  

b. karena salah menerapkan atau karena melanggar 

hukum yang berlaku.  

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam 

kelalaian itu dengan batalnya perbuatm yang 

bersangkutan;  

Permohonan kasasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

kasasi pihak (cassatie), yaitu kasasi yang diajukan oleh pihak 

tertentu untuk melindungi kepentingannya. Selainnya adalah 

bentuk kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung demi 

kepentingan hukum.  

b. Peninjauan kembali.  

Dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 24 

disebutkan bahwa: "Terhadap putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang 
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bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu  

yang ditentukan dalam undang-undang". Mengenai 

kewenangan peninjauan kembali, dijelaskan lebih detail dalam 

Pasal 66, 67 UU No. 14 Tahun 1985, sebagai berikut: 

Pasal 66 

(1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 

(satu) kali. 

(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau 

menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. 

(3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama 

belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan 

peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. 

Pasal 67 

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau 

tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya 

diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian 

oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti 

yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara 

diperiksa tidak dapat ditemukan;  

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau 

lebih dari pada yang dituntut; 

d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum 

diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal 

yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama 

atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang 

bertentangan satu dengan yang lain; 
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f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan 

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya 

hukum luar biasa, mengingat upaya ini dilakukan setelah tidak 

ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dilakukan.  

c. Hak Uji (Toetsingsrecht).  

Hak menguji Mahkamah Agung ini sangat erat hubung-

annya dengan fungsi peradilan. Mengapa? Karena hak uji atau 

"toetsingsrecht" hakim terhadap peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah dari undang-undang hanya formil saja dan 

melalui putusan kasasi.  

Dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 20 ayat (2) 

dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Mahkamah Agung berwenang:  

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di 

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan 

lain; 

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang; dan 

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
(2) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-

undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan 
dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun 
berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan 

perundang-undangan ini diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 

31A UU No. 3 Tahun 2009, berikut: 
(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan 
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langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah 
Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya 
dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang, yaitu: 
a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang; atau 

c. badan hukum publik atau badan hukum privat. 
(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. nama dan alamat pemohon; 
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar 

permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 
1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang dianggap bertentangan dengan peraturan 
perundangundangan yang lebih tinggi; dan/atau 

2. pembentukan peraturan perundang-undangan 
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan 

c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 
(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan. 

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, 
amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. 

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
permohonan beralasan, amar putusan menyatakan 
permohonan dikabulkan. 
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(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan 
tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus 
dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
putusan diucapkan. 

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak 
bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan 
menyatakan permohonan ditolak. 

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang diatur 
dengan Peraturan Mahkamah Agung." 

Menurut Prof. Soebekti, SH dalam Pokok-pokok 
pemikiran tentang hubungan Mahkamah Agung dengan Badan 
Peradilan Umum menyatakan bahwa sesungguhnya 
"toetsingsrecht" itu ada 2 (dua) macam: 
1. "Formiele toetsingsrecht" yaitu hak untuk menguji atau meneliti 

apakah suatu peraturan dibentuk secara sah dan 
dikeluarkan oleh penguasa atau instansi yang berwenang 
mengeluarkan peraturan itu.  

2. "Materiele toetsingrecht" yaitu hak untuk menguji atau menilai 
apakah suatu peraturan dari segi isinya (materinya) 
mengandung pertentangan dengan peraturan lain dari 
tingkat yang lebih tinggi atau menilai tentang adil tidaknya 
isi peraturan itu. Apabila terdapat pertentangan tersebut 
atau apabila isi peraturan itu dianggapnya tidak adil, tidak 
menerapkannya, artinya menyisihkan atau menyingkirkan 
peraturan itu.  
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2. Fungsi Pengawasan. 

Fungsi Pengawasan diberikan oleh Undang-Undang 

No. 48 tahun 2009 yaitu dalam Bab VI pasal 39 ayat (1) dan 

(2) yang berbunyi: "Pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang 

berada di bawah Mahakamah Agung dalam menyelenggarakan 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan”. Ketentuan ini 

disebutkan pula dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 3 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  

Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan 

dan sebagai Pengadilan Tertinggi untuk semua lingkungan 

peradilan memberi pembinaan kepada pengadilan-pengadilan 

yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung melakukan 

pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajamya. Perbuatan-

perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan diawasi 

dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan 

negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, 

teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat 

tersendiri maupun dengan Surat Edaran. Mahkamah Agung 

berwenang minta keterangan dari semua Pengadilan dalam 

semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu 

dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara 

dan surat-surat untuk dipertimbangkan.  

Sebagai Peradilan Negara tertinggi dari keempat 

lingungan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah 

Agung mempunyai tugas pengawasan tertinggi pula. Secara 

substansial ruang lingkup pengawasan tertinggi Mahkamah 
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Agung meliputi organisasi, administrasi dan finansial di 

lingkungan Mahkamah Agung sendiri dan pada semua badan 

peradilan yang berada di bawah kekuasaannya.12  

Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 3/2009 ditetapkan 

bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap penyelenggaraan peradilan, pelaksanaan tugas 

administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang 

berada di bawahnya.  

Sedangkan yang dimaksud dengan "administrasi 

peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok 

dari kepaniteraan lembaga Pengadilan. (Pengadilan tingkat 

pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan 

Mahkamah Agung). 

Administrasi peradilan harus dipisahkan dengan 

administrasi dalam arti mumi yang tidak ada sangkut pautnya 

dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. 

Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari 

Mahkamah Agung, oleh karena sangat erat kaitannya terhadap 

tehnis peradilan. Adapun yang dimaksud dengan "tehnis 

peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok 

hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan 

ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut 

dilakukan.  

Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila 

masalah administrasi peradilan diabaikan. Pembuatan 

agenda/register perkara, pencatatan setiap parkara yang 

                                                             
12Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 
mahkamah Agung (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
pasal 13 ayat 1,   
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berjalan/berproses, formulir-formulir putusan, formulir 

panggilan, formulir laporan kegiatan hakim dan lain sebagainya 

adalah tidak luput dari kewenangan pengawasan Mahkamah 

Agung. Dalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam 

melakukan pengawasan telah mendelegasikan kepada para 

Ketua Pengadilan tingkat banding, baik dari lingkungan 

Peradilan Umum maupun dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Pengawasan terhadap semua lingkungan peradilan tersebut 

lebih efektif setelah diberlakukan sistem satu atap (one roof 

system). 

Terhadap Pengacara dan Notaris termasuk pula di 

bawah pengawasan Mahkamah Agung. Demi keterpaduan 

pengawasan terhadap para Pengacara dan Notaris ini, sudah 

diputuskan dalam Rapat-rapat kerja antara Mahkamah Agung 

dengan Departemen Kehakiman pada tahun 1982 yang 

dikukuhkaa lagi tahun 1983, Bahkan terhadap Notaris, 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 2 

tahun 1984 tanggal 1 Maret 1984. 

3. Fungsi Pemberian Nasihat (advieserende functie). 

Semula fungsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 

tahun 1950 pasal 132 yang mengatakan bahwa: "Mahkamah 

Agung wajib memberi laporan atau pertimbangan tentang 

soalsoal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu 

diminta oleh Pemerintah". Kemudian oleh Undang-Undang 

No. 13 tahun 1965 pasal 53 mengatur pula kewenangan yang 

sama. Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: "Mahkamah Agung 

memberi keterangan pertimbangan dan nasehat tentang soal-

soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta 

oleh Pemerintah". Demikian pula Undang-Undang No. 14 

tahun 1970 yang tercantum dalam pasal 25: "Semua 

pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan 
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nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum pada Lembaga 

Negara lainnya apabila diminta". 

Perkembangan hukum yang memberi kewenangan 

kepada Mahkamah Agung untuk memberi pertimbangan 

hukum diperluas lagi oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat No. III/MPR/1978 yo TAP MPR No. VVMPR/1973 

pasal 11 ayat (2) di mana Mahkamah Agung dapat 

memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang 

hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga 

Tinggi Negara Sebagai contoh pelaksanaan ketentuan. 

Undang-Undang tersebut adalah kewenangan Mahkamah 

Agung memberi pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap 

permohonan-permohonan grasi kepada Presiden/Kepala 

Negara melalui Menteri Kehakiman. Dalam praktik, 

Mahkamah Agung pemah pada tahun 1965 diminta nasihat oleh 

Permerintah dalam masalah pembubaran partai politik Masyumi 

(masa pra-Gestapu), sehingga dalam putusan Presiden waktu itu 

disebut: "Mendengar nasehat Mahkamah Agung". Pada masa 

itu Kekuasaan Kehakiman telah kehilangan kebebasannya, 

dengan duduknya Ketua Mahkamah Agung sebagai Menteri 

dalam Kabinet. Bahkan dalam Undang-undang No. 19 tahun 

1964 dicantumkan adanya "Campur tangan Presiden dalam 

dalam Pengadilan". Dalam kaitan ini Prof. Soebekti, SH 

menyatakan bahwa tidak kebaratan Pengadilan diminta 

nasehat oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara lainnya, 

asal itu tidak mengurangi kebebasan Pengadilan. 

Kewenangan Mahkamah Agung memberi nasihat 

hukum kepada Presiden, saat ini diatur dalam Pasal 35 UU No. 

5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, berikut: “Mahkamah Agung 

memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam 

permohonan grasi dan rehabilitasi”. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa 

kewenangan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan 

hukum kepada Presiden dalam kaitan adanya permohonan grasi 

dan rehabilitasi kepada Presiden.  

Adapun pemberian pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada lembaga tinggi negara lainnya juga sewaktu-waktu dapat 

dilakukan, baik diminta atupun tidak, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 37 UU No. 5/2004 berikut “Mahkamah Agung 

dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang 

hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi 

Negara yang lain”. Kewenangan ini dipertegas pula dalam Pasal 

22 UU No. 48 tahun 2009 berikut: 

(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, 

pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga 

negara dan lembaga pemerintahan. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, 

dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan 

lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang. 

4.   Fungsi Administrasi (administrative functie). 

Dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 11 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial 

badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-

undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan 

masing-masing. 

Sistem peradilan di Indonesia saat ini dilakukan dalam 

sistem peradilan terpadu satu atap. Artinya, penyelenggaraan, 

pengelolaan dan pembinaan peradilan dilakukan secara terpadu 
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pada semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Perubahan yang dilakukan dalam undang-undang ini 

adalah pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari 

eksekutif. Pemisahan ini dilakukan dengan mengalihkan 

pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan 

peradilan dari departemen terkait kepada Mahkamah Agung. 

Hal ini segera dilakukan karena pembinaan organisasi, 

administrasi dan finansial yang pada waktu itu di bawah 

departemen (eksekutif), yaitu pembinaan  organisasi, 

administrasi dan finansial  badan peradilan umum dan badan 

peradilan tata usaha negara berada pada Departemen 

Kehakiman dan HAM, pembinaan organisasi, administrasi dan 

finansial badan peradilan agama berada pada Departemen 

Agama, dan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial 

badan peradilan militer berada pada Markas Besar Tentara 

Nasional Indonesia, dipandang memberi peluang bagi penguasa 

melakukan intervensi ke dalam proses peradilan dan 

berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif dalam 

proses peradilan. Karenanya, penanganan organisasi, 

administrasi dan finansial badan-badan peradilan negara 

tersebut dipandang harus segara dialihkan dari lembaga 

eksekutif kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif 

tertinggi. Undang-undang ini menegaskan bahwa mengenai 

pengalihan dan penataan bidang organisasi, administrasi dan 

finansial ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 

tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 35 

tahun 1999. Pengaturan pengalihan organisasi, administrasi dan 

finansial ini lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan presiden. 

Berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2004 sebagai realisasi 

dari ketentuan UU Nomor 35 tahun 1999, maka terhitung sejak 

15 Januari 2004 pemerintah mengeluarkan beberapa Keputusan 
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Presiden guna menindaklanjuti ketentuan sistem peradilan 

terpadu satu atap tersebut. Beberapa Keputusan Presiden dan 

surat Keputusan Mahkamah Agung, antara lain: 1) Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan tata Usaha 

Negara ke Mahkamah Agung; 2) Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan 

Organisasi, Administrasi, dan Finansial pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara 

Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung; 3) Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung; 4) Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan 

Mahkamah Agung; 5) Surat Petunjuk Ketua Mahkamah Agung 

Nomor: KMA/225/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Administrasi Selama Masa Peralihan; dan 6) 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

KMA/033/SK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas, dan 

Bendera Pengadilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap di 

bawah Mahkamah Agung.13 

Dengan diberlakukannya ketentuan pembinaan sistem 

peradilan terpadu dalam satu atap, maka sejak itu pula 

penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan di pengadilan 

pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara sepenuhnya dalam 

pembinaan Mahkamah Agung. Segala sangkut paut pembinaan 

yustisi dan non yustisi (organisasi, administrasi dan finansial) 

                                                             

13Ahmad Mujahidin, Peradilan, h. 127 
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institusi peradilan pada keempat lingkungan peradilan tersebut 

berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung. 

Pembinaan bidang yustisi atau teknis peradilan secara 

garis besar adalah segala persoalan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan jalannya peradilan yang meliputi penerimaan 

perkara, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan. Atau 

segala persoalan yang meliputi fungsi dan kewenangan badan 

peradilan mengadili perkara14 guna menegakkan hukum dan 

keadilan dalam masyarakat. Sedangkan pembinaan bidang non 

yustisial meliputi administrasi, organisasi, dan finansial. Bidang 

administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, arsip dan 

dokumen. Bidang organisasi meliputi kedudukan, tugas, fungsi, 

kewenangan dan struktur organisasi, dan bidang finansial adalah 

menyangkut penganggaran. 

Dari kalimat "administrasi" dalam pasal tersebut di atas, 

kiranya dapat dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. 

Dalam arti luas di sini adalah meliputi segala aktifitas dalam hal 

"tehnis operasional" (misalnya monitoring perkara yang telah 

diucapkan hakim, pembuatan laporan kegiatan hakim/laporan 

bulanan dan lain sebagainya).  

b. Pembinaaan Administrasi MA Pada Badan Peradilan Umum 

Peradilan umum ini diatur lebih rinci dalam UU RI 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana 

telah direvisi dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2004 dan UU RI 

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  

Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2004 menegaskan bahwa 

“Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan 

                                                             

14M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan 

Agama; UU No. 7 Tahun 1989, Edisi Kedua (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 

2005) h. 103.  
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kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Dalam 

penjelasan pasal ini disebutkan: “Di samping peradilan umum 

yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya 

mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan 

kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi 

golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan 

‘rakyat pencari keadilan’ adalah setiap orang baik warga negara 

Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada 

pengadilan di Indonesia” 

Peradilan umum, dulu dikenal dengan landraad terdiri 

atas dua tingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama disebut 

Pengadilan Negeri, dan pengadilan tingkat banding disebut 

Pengadilan Tinggi, berpuncak pada Mahkamah Agung. 

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota 

dengan kompetensi relatifnya meliputi wilayah yurisdiksi 

kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota 

provinsi yang kompetensi relatifnya meliputi wilayah yurisdiksi 

provinsi (Pasal 6 UU No. 2/1986, Pasal 4 UU No. 8/2004).  

Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan (ketua/wakil 

ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 

Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan (ketua/wakil ketua), 

hakim tinggi, panitera, dan sekretaris (Pasal 10 dan 11 UU 

No.2/1986). Struktur organisasi pengadilan negeri tersebut 

berikut: 
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Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk 

pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan adanya diferensiasi dan 

spesialisasi di lingkungan peradilan umum. Pengadilan khusus 

adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat 

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan khusus di 

lingkungan Peradilan Umum adalah: Pengadilan Anak, 

Pengadilan Niaga (UU No. 4/1999), Pengadilan Tipikor (UU 

No. 30/2002), Pengadilan HAM (UU No. 26/2000), 

Pengadilan Industrial, Pengadilan Perikanan (UU No. 31/2004), 

dan Mahkamah Syari’ah di Aceh sepanjang kewenangannya 

menyangkut kewenangan peradilan umum.  

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, 

dan financial pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan tersebut tidak 

boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa perkara 
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(Pasal 5 dan 13 UU No.8/2004). Adapun pengawasan 

mengenai penyelenggaraan peradilan di lingkungan peradilan 

umum dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan 

Komisi Yudisial. Pengawasan internal dilakukan oleh 

Mahkamah Agung, sementara pengawasan eksternal dilakukan 

oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ini dilakukan berpedoman 

kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan tidak 

boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara (Pasal 13A-13E UU No. 49/2009).  

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 

Presidan atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pasal 14 UU No. 

49/2009 menetapkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi 

hakim, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. warga Negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 

Negara RI Tahun 1945; 
d. sarjana hukum; 
e. lulus pendidikan hakim; 
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan 

tugas dan kewajiban; 
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;  
h. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 

tahun; dan 

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan 

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  

Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri 

dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif (Pasal 14A UU 

No. 49/2009). Hakim pengadilan adalah pejabat negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman (Pasal 19 UU No. 48/2009). 

Hakim diangkat oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. 
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Hakim diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden setelah 

diusulkan Mahkamah Agung dan /atau bersama Komisi 

Yudisial. Pemberhentian dari jabatan hakim tersebut dalam dua 

kategori, yaitu pemberhentian dengan hormat dan 

pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan  

hormat dari jabatan hakim dikarenakan: 1. permintaan sendiri; 

2. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; 3. telah 

memasuki usia pension; dan 4. tidak cakap dalam menjalankan 

tugas. 

Sebagai pejabat negara, hakim dalam melaksanakan 

tugasnya mempunyai kedudukan protokoler berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim berhak pula 

memperoleh gaji pokok, tunjangan (tunjangan jabatan dan 

tunjangan lainnya), biaya dinas (rumah jabatan milik negara, 

jaminan kesehatan, dan sarana transportasi), pensiun, dan hak-

hak lainnya seperti jaminan keamanan dalam melaksanakan 

tugasnya (Pasal 25 UU No. 49/2009). 

Adapun mengenai tugas dan kewenangan pengadilan di 

lingkungan peradilan umum ditetapkan dalam pasal 50-52 UU 

No. 2/1986, berikut: 

Pasal 50 

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di 

tingkat pertama. 

Pasal 51 

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili 

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. 

(2) Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara 

pengadilan negeri di daerah hukumnya. 

Pasal 52 
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(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, 

dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di 

daerahnya, apabila diminta. 

(2) Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 

pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan 

lain oleh atau berdasarkan undang-undang.   

Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan negeri 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama 

bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan tinggi 

bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata 

di tingkat banding, dan mengadili tingkat pertama dan terakhir 

sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di 

daerah hukumnya, pengadilan dapat memberikan keterangan, 

petimbangan, dan nasihat tentang hukum apabila diminta oleh 

instansi pemerintah.        

c. Pembinaaan Administrasi MA Pada Badan Peradilan Agama 

Kehadiran Undang-undang No. 7 tahun 1989 

merupakan tonggak sejarah bagi kedudukan badan peradilan 

agama sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya di 

Indonesia15. Undang-undang inilah yang mengatur dan 

menetapkan susunan, kewenangan dan hukum acara Peradilan 

Agama sebagaimana halnya UU No. 2 tahun 1986 dan UU No. 

                                                             
15Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan 

peradilan yang terkait dengan system kenegaraan untuk pertama kali lahir di 
Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Keputusan ini 
berdasarkan Keputusan Raja Belanda (konninklijk Besliut) Willem III tanggal 
19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152. 
Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat 
Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Lihat 
Zuffran Sabrie (editor), Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan 
Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya  (Cet. II; Jakarta: Direktorat 
Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 2000) h. 12.   
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5 tahun 1986 mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum 

acara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Lahirnya beberapa undang-undang ini merupakan tindak lanjut 

dari amanat pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 

24 UUD 1945. 

Dalam konsideran huruf d dan e UU No.7 tahun 1989 

menyebutkan: 

d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum 

acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang 

selama ini masih beraneka karena didasarkan pada: 

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan madura 

(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan 

dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);  

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi 

Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan 

Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 

di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 

1957 Nomor 99) perlu segera diakhiri demi terciptanya 

kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam 

kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan 

untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang 

yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama16. 

                                                             

16UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 2 
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Berdasarkan konsideran ini dan sebagaimana diatur 

dalam batang tubuh UU No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama 

telah memiliki kedudukan, kekuasaan, dan hukum acara dalam 

menjalankan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.  

Undang-undang ini mengakhiri keberanekaan peraturan, 

susunan, kewenangan, dan hukum acara pengadilan lingkungan 

Peradilan Agama. 

Susunan hirarki Peradilan Agama diatur dalam pasal 6 

UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Pasal ini 

menetapkan bahwa secara institusional, lingkungan Peradilan 

Agama terdiri dari dua tingkat, yaitu Pengadilan Agama sebagai 

pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama 

sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama sebagai 

pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak 

menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau 

gugatan pada tahap paling bawah dan paling awal. Pengadilan 

Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung 

pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap 

pertama segala perkara yang diajukan masyarakat pencari 

keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau 

gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis 

perkara lebih dulu harus melalui Pengadilan Agama dalam 

kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.  

Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat 

banding, tidak boleh menerima perkara permohonan atau 

gugatan yang tidak lebih dahulu diputus oleh pengadilan agama 

sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama 

bertindak dan berwenang memeriksa ulang (judex pacty) suatu 

perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 

Agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan 

permohonan banding.   
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Pasal 9 UU RI Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan 

bahwa, Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, 

Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Susunan 

Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim 

Anggota, Panitera  dan Sekretaris. Pada kantor Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama terdapat pejabat yang 

melayani penyelesaian sengketa dan pejabat yang mengurusi 

kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah: 
1. Ketua, adalah pejabat negara yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ia adalah 
pejabat tertinggi pada kantor pengadilan yang bertanggung 
jawab memimpin aparat yang berada di bawah dalam 
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

2. Wakil ketua, adalah pejabat negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung yang bertugas 
membantu ketua dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi lembaga. 

3. Hakim, pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan 
kehakiman. Hakim Pengadilan Agama diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 
Agung. 

4. Panitera, adalah pejabat pengadilan yang memimpin 
kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera 
dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera 
muda, beberapa panitera pengganti, dan juru sita/juru sita 
pengganti. Panitera pengadilan diangkat dan diberhentikan 
dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. 

5. Sekretaris, adalah seorang pejabat pengadilan yang 
memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, 
sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang 
membawahi kepegawaian, umum dan keuangan. Hingga 
saat ini, jabatan panitera dan sekretaris dijabat oleh satu 
orang pejabat. 
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6. Juru sita, adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas 

kejurusitaan. Pada setiap pengadilan agama ditetapkan 

adanya juru sita dan juru sita pengganti. Juru sita diangkat 

dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua 

pengadilan yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat 

dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang 

bersangkutan17.  

Pada Pengadilan Agama terdapat unsur jabatan 

fungsional juru sita, sementara di Pengadilan Tinggi Agama 

tidak terdapat jabatan tersebut. Hal itu demikian, karena tugas 

dan fungsi juru sita tersebut, yaitu tugas menyampaikan 

panggilan, pengumuman, teguran, melakukan putusan dan 

penyitaan, dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua 

sidang seperti disebutkan dalam pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 

1989,  tidak terdapat di Pengadilan Tinggi Agama.   

Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibukota 

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau 

kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Agama  berkedudukan di 

ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi. Berdasarkan pasal 3A UU Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa di lingkungan 

peradilan agama ini ditetapkan pengadilan khusus, yaitu 

Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam sepanjang kewenangannya menyangkut 

kewenangan peradilan agama. 

Pembinaan peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah 

Agung, yaitu segala bentuk pembinaannya yang meliputi teknis 

peradilan, organisasi, administrasi dan finansial. Hal tersebut 

                                                             

17Lihat Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata 
Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah di Indonesia, selanjutnya disebut 
“Pembaharuan” (Cet. I; Jakarta: IKAHI, 2008) h. 53-65  
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diatur dalam pasal 5 UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Pembinaan teknis peradilan adalah mencakup segala hal 

terkait dengan penanganan perkara, meliputi: penerimaan 

perkara, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan. Atau 

segala persoalan yang meliputi fungsi dan kewenangan institusi 

peradilan agama mengadili perkara.  Pembinaan organisasi, 

administrasi, dan finansial mencakup segala hal yang terkait 

dengan pola tentang gedung pengadilan dan klasifikasi 

pengadilan, pola tentang formasi dan bezetting personel, pola 

tentang penghimpunan peraturan perundang-undangan, pola 

tentang prosedur penerimaan dan pengangkatan personil, pola 

tentang tugas belajar dan izin belajar hakim, pola tentang 

statistika perkara, dan pola tentang dokumentasi situasi daerah 

pengadilan, dan lain-lain. Pembinaan ini tidak boleh mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa perkara.18 

Dalam hal pengawasan peradilan agama, pasal 12A UU 

RI Nomor 50 tahun 2009 menetapkan bahwa pengawasan 

peradilan agama dilakukan secara internal dan eksternal. 

Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan 

pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut 

tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. 

Untuk mengoptimalkan tugas pengawasan Mahkamah 

Agung, maka dalam struktur Mahkamah Agung dibentuk aparat 

fungsional yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan 

pengawasan. Aparat fungsional pengawasan tersebut dipimpin 

oleh Ketua Muda Pengawasan di samping diadakan Badan 

                                                             

18H. Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaran Peradilan, (Cet. 

I, Jakarta: Kencana, 2007), h. 241-242. 
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Pengawasan Mahkamah Agung yang berada di bawah 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung. Pengawasan fungsional 

ini dilakukan dengan berpedoman kepada berbagai peraturan 

kepegawaian dan tupoksi peradilan agama juga berdasarkan 

kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.  Sementara 

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 

dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, dan perilaku hakim hanya berpedoman dan 

berdasar kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.    

Kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Bab III 

pasal 49 sampai 53 UU RI  No. 7 tahun 1989 junto UU No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 

kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama 

diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama 

Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.  

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52A, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas 

dan kewenangan badan peradilan agama adalah sebagai berikut. 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, 

Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan  Ekonomi 

syariah. Penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 ini pada huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang 

dilakukan menurut syari’ah, antara lain: 
1. izin beristri lebih dari seorang; 
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2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, 
atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3. dispensasi kawin; 
4. pencegahan perkawinan; 
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. pembatalan perkawinan; 
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
8. perceraian karena talak; 
9. gugatan perceraian; 
10.  penyelesaian harta bersama; 
11.  penguasaan anak-anak; 
12.  ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 
mematuhinya; 

13.  penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh 
suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban 
bagi bekas istri; 

14.  putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15.  putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16.  pencabutan kekuasaan wali; 
17.  penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut; 
18.  penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 
kedua orang tuanya; 

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; 
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22.  pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan dijalankan menurut peraturan yang lain19. 

23. syiqaq20. 
24. li’an21. 

Selanjutnya, penjelasan mengenai bidang kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi 
syari’ah dijelaskan masing-masing dalam huruf b, c, d, e, f, g, h, 
dan i pada penjelasan pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006, 
berikut: 

Bidang kewarisan yang merupakan kompetensi absolut 
peradilan agama  adalah penentuan siapa yang menjadi ahli 
waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan 
bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian 
harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi 
ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

Perlu dijelaskan bahwa adanya hak opsi dalam perkara 
warisan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 
RI Nomor 7 Tahun 1989 angka 2 alinea 6, bahwa “para pihak 
sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih 
hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” 
dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Penjelasan Umum 
angka 1 alinea 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989  tentang 
Peradilan Agama, bahwa kalimat yang membolehkan pilihan 
hukum tersebut dinyatakan dihapus.  

Penghapusan hak opsi ini menurut penjelasan pasal 50 
ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2006 dimaksudkan untuk 

                                                             

19 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 

20 UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1 dan 2). 

21 UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 87 dan 88. 
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memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk 
sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain 
yang terkait dengan objek sengketa antara orang-orang yang 
beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya 
memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. 
Disamping itu, penghapusan hak opsi tersebut dimaksudkan 
untuk menutup pintu bagi penganut agama Islam menggunakan 
hukum waris asing yang bertentangan dengan hukum Islam22.  

Bidang perkara wasiat yang dimaksud adalah perbuatan 
seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 
lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang 
memberi tersebut meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud 
dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela 
dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada 
orang lain atau badan hukum untuk dimiliki23.  

Bidang perkara wakaf yang dimaksud adalah 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.  

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib 
disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki 
oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sementara, yang 
dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang 

                                                             
22Hak opsi dalam perkara warisan ialah hak memilih hukum 

warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian 
warisan. Penghapusan hak opsi ini juga dimaksudkan menutup pintu bagi 
penganut Islam untuk meninggalkan hukum waris Islam. Lihat Ahmad 
Mujahidin, Pembaharuan, op.cit., h. 199. 

23Lihat Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 
16.  
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memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, 
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada 
orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu 
Wata’ala. Adapun yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah 
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 Subhanahu Wata’ala dan pahala semata24.  

Adapun yang dimaksud dengan perkara bidang 
“ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:  

a. bank syari’ah; 
b. lembaga keuangan mikro syari’ah. 
c. asuransi syari’ah; 
d. reasuransi syari’ah; 
e. reksa dana syari’ah; 
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah 

syari’ah; 
g. sekuritas syari’ah; 
h. pembiayaan syari’ah; 
i. pegadaian syari’ah; 
j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan  
k. bisnis syari’ah25. 

Penetapan kewenangan mengadili sengketa ekonomi 

syariah bagi peradilan agama merupakan respons terhadap 

perkembangan yang signifikan dalam dinamika hukum nasional. 

Di samping merupakan desakan tersendiri masyarakat muslim 

Indonesia yang menuntut agar penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah diselesaikan dengan cara yang syar’i pula melalui 

                                                             

24 Lihat Ibid. 

25Ibid., h. 17. 
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implementasi hukum-hukum dalam sistem ekonomi Islam serta 

ketentuan-ketentuan dalam keperdataan Islam. Hal tersebut 

dipertegas dalam Penjelasan Umum UU RI No. 3 Tahun 2006 

alinea kedua yang menyebutkan bahwa perluasan kewenangan 

peradilan agama dilandasi oleh perkembangan hukum dan 

kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim26.  
Berdasarkan ketentuan pasal 49 beserta penjelasannya 

sebagaimana disebutkan di atas, diketahui bahwa setiap perkara 
mengenai hal-hal tersebut di atas yang subjek hukumnya adalah 
orang-orang yang beragama Islam, maka penyelesaian perkara 
tersebut melalui pengadilan agama. Dengan demikian, jumlah 
perkara yang menjadi tugas kewenangan mengadili pengadilan 
agama tersebut adalah sebanyak 38 item. Keseluruhan perkara 

                                                             
26Penambahan kewenangan Peradilan Agama mengadili sengketa 

ekonomi syariah dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: Pertama; 
penyelesaian sengketa dan perselisihan ekonomi syariah yang sebelumnya 
ditangani oleh hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Umum yang tidak 
memiliki latar belakang pemahaman ekonomi syariah. Implikasinya, muncul 
pesimisme mengenai kapabilitas Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan 
sengketa ekonomi syariah seiring dengan dinamika kesadaran hukum 
masyarakat umat Islam. Kedua; Pengadilan Negeri tidak kompatibel 
menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Negeri tidak 
menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah, tetapi berdasarkan hukum perdata BW. Ketiga; Sebelumnya, 
kasus sengketa ekonomi syariah ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (BASYARNAS). Namun peran dan fungsi Basyarnas ini tidak 
optimal karena lembaga ini tidak memiliki daya paksa. Di samping itu, latar 
belakang pendidikan hakim-hakim Pengadilan Agama yang mempelajari 
secara massif hukum-hukum syariah termasuk hukum-hukum muamalah, 
serta institusi ini mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam 
menyelesaikan sengketa perdata. Atas dasar inilah institusi Pengadilan 
Agama dianggap paling tepat dan kompeten menangani sengketa ekonomi 
syariah. Lihat Abd. Halim Talli, Sengketa Ekonomi Syariah (Studi atas Kompetensi 
Hakim Pengadilan Agama Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan Respon 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), Laporan Hasil 
Penelitian (Makassar: UIN Alauddin, 2010) h. 2-3. 
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tersebut adalah perkara yang diatur dan dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan syariat Islam. 

Selanjutnya, apabila dalam perkara yang sedang 
diperiksa oleh pengadilan agama terdapat sengketa mengenai 
hak milik, maka pengaturannya sebagai mana ditetapkan pasal 
50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan sebagai berikut: 
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain 

dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus 
lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Umum.  

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang 

yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh 

pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4927. 

Ketentuan pasal 50 di atas menunjukkan bahwa jika 

dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan agama terdapat 

sengketa hak milik atau sengketa lainnya, maka sengketa 

tersebut terlebih dahulu diputus oleh pengadilan negeri apabila 

subjek hukumnya bukan beragama Islam. Dan apabila subjek 

hukumnya beragama Islam, maka sengketa tersebut diselesaikan 

bersamaan dengan sengketa pokok yang sedang diperiksa 

tersebut. Sengketa hak milik dan keperdataan dalam bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, 

dan ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. 

Sementara sengketa hak milik atau sengketa lainnya bidang di 

luar yang disebutkan tersebut adalah menjadi wewenang 

Pengadilan Negeri. Tetapi apabila ada sengketa hak milik di luar 

pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 terbawa masuk ke perkara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 itu, maka tetap menjadi 

                                                             
27 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, h. 9.  
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wewenang Pengadilan Agama sepanjang subjek hak milik 

tersebut beragama Islam.  

Pada penjelasan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 

2006 dikatakan bahwa ketentuan ini memberi wewenang 

kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa 

hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek 

sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk 

menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu 

penyelesaian sengketa dengan alasan adanya sengketa miliki atau 

keperdataan lain. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan 

sengketa milik atau keperdataan lain tersebut bukan subjek 

bersengketa di Pengadilan Agama (baik karena yang 

bersangkutan bukan beragama Islam atau dia adalah pihak 

ketiga), maka sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk 

menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang 

berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama 

bahwa ia telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri 

terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Agama. Dan 

dalam hal objek sengketa lebih dari satu dan tidak semua 

diajukan keberatan, maka terhadap objek sengketa yang tidak 

diajukan keberatan tidak ditangguhkan penyelesaiannya28.    

Pengadilan Agama juga bertugas memberikan istbat 

kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriah, 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 52A UU Nomor 3 

Tahun 2006. Tugas ini lebih lanjut ditegaskan pada penjelasan 

Pasal 52A tersebut, berikut: 

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri 

Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap 

                                                             

28Ahmad Mujahidin, Pembaharuan, h. 191-192. 
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kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan 

pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal 

tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan 

penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan 

dan 1 (satu) Syawal.  

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau 

nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan 

penentuan waktu shalat29. 

Dalam menjalankan tugas ini, pada praktiknya, ketua 

pengadilan agama menunjuk majelis atau hakim tunggal untuk 

menyidangkan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal oleh 

Kantor Kementerian Agama. Sidang itsbat rukyat hilal tersebut 

dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan 

dengan cepat dan sederhana sesuai dengan kondisi setempat. 

Yaitu, setelah hakim memeriksa orang yang melihat hilal dan 

berpendapat bahwa kesaksiannya memenuhi syarat, maka hakim 

memerintahkan orang tersebut untuk mengucapkan sumpah. 

Setelah bersumpah, hakim menetapkan atau mengitsbatkan 

kesaksian rukyat hilal tersebut30. 

Adapun tugas dan kewenangan Pengadilan Agama di 

luar yang diuraikan di atas adalah memberi keterangan, 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam, dikecualikan 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang 

atau akan diperiksa di pengadilan. Kewenangan ini didasarkan 

pada pasal 52 UU Nomor 7 Tahun 1989, berikut: 
(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, 

dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 

                                                             

29 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, h. 17. 

30Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi (Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama, 2010) h. 179. 
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(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 49 dan pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas 

dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-

undang31. 

Tugas Pengadilan Agama yang lain di luar yang telah 

diuraikan di atas adalah memberikan surat penetapan ahli waris 

dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Hal ini 

berdasarkan pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, junto 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, junto 

pasal 236 (a) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) 

tentang Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar 

sengketa antara orang tua yang beragama Islam. 

Adapun Pengadilan Tinggi Agama, bertugas dan 

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam tingkat banding, disamping mengadili 

tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 

antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Kewenangan 

mengadili tingkat banding dan mengadili sengketa kewenangan 

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya bagi 

Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam pasal 51 dan 53 ayat (2) 

UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa. 

Upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang 

diajukan oleh salah satu atau pihak-pihak yang terlibat dalam 

perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh 

pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan 

tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Mengadili 

perkara dalam tingkat banding ini adalah kewenangan 

memeriksa ulang sekali lagi secara keseluruhan terhadap suatu 

perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai 
                                                             

31Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, h. 18 
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pengadilan tingkat pertama. Putusan perkara dalam tingkat 

banding ini disebut pula putusan tingkat terakhir. Artinya, 

secara hirarkis instansional, putusan Pengadilan Tinggi Agama 

sebagai putusan tingkat terakhir pemeriksaan mengenai 

keadaan, fakta, pembuktian pokok perkara sudah selesai dan 

berakhir. Itu sebabnya, peradilan tingkat pertama dan tingkat 

banding disebut peradilan judex pacty, maksudnya tidak ada lagi 

instansi peradilan yang dapat menilai dan mengutak-atik hal-hal 

yang berkenaan dengan fakta dan pembuktian yang telah dinilai 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, karena 

penilaian dan putusan tentang perkara itu sudah berakhir dan 

final32.  

Sedangkan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama 

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya adalah 

bersifat final. Putusan yang diambil dan ditetapkan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama dalam sengketa kewenangan tersebut 

langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Tidak 

ada upaya hukum apapun yang dapat mengoreksi dan 

membatalkannya. Masing-masing pengadilan agama yang 

bertikai dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

bersangkutan harus tunduk mematuhi putusan tersebut.          

d. Pembinaan Administrasi MA Pada Badan Peradilan Militer 

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, 

kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum guna menciptakan 

kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera adalah melalui 

peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

                                                             

32Lihat Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan 
Agama UU No. 7 Tahun 1989  (Edisi Keuda, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 
2005) h. 114.  
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Kekuasaan Kehakiman telah diganti dengan UU No.48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan 

Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa 

Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan 

komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan 

perkara. 

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan 

kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik  

Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan 

keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan peradilan 

militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, 

Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran, 

berpuncak pada mahkamah Agung.  

Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1997 menetapakan, bahwa 

Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibukota Negara 

Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer, 

Pengadilan Militer Tinggi bertempat, berkedudukan, dan daerah 

hukumnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Pengadilan 

Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar 

tempat kedudukannya. atas izin Kepala Pengadilan Militer 

Utama. 

Hakim pada peradilan militer meliputi Hakim Militer, 

Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang masing-

masing adalah pejabat melaksanakan kekuasaan kehakiman pada 

pengadilan. Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai majelis 
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hakim dalam persidangan pengadilan, dan Hakim Anggota 

adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim di 

persidangan pengadilan. 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan 

peradilan militer, ditetapkan syarat-syarat dalam pasal 18, 19, 

dan 20 sebagai berikut: 

Pasal 18 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit 

harus memenuhi syarat: 

a.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b.  setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945; 

c.  tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 

d.  paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana 

Hukum; 

e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan 

f.  berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Pasal 19 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang 

Prajurit harus memenuhi syarat: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945; 

c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 

d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah 

Sarjana Hukum; 

e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Pasal 20 
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Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang 

Prajurit harus memenuhi syarat: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945; 

c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 

d. aling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana 

Hukum; 

e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau 

sebagai Oditur Militer Tinggi; dan 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Hakim militer diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. Menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 (1) UU No. 

31/1997, susunan persidangan sebagai berikut:  
1. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang 

untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat 
pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) 
orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur 
Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang 
Panitera.  

2. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan 
memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata 
pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua 
dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) 
orang Panitera.  

3. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama 
bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana 
pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua 
dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) 
orang Panitera.  

4. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan 
memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata 
pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua 
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dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) 
orang Panitera. 

5. Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa 

dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang 

Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang 

keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 

(satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan 

dibantu 1 (satu) orang Panitera. 

Memperhatikan susunan persidangan pada pengadilan 

dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan adanya oditur 

militer/oditur militer tinggi pada persidangan pengadilan 

militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer 

pertempuran. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi, disebut 

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak 

sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau 

penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara 

pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-

undang ini. Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia, disebut Oditur Jenderal adalah penuntut umum ter-

tinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan 

penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan 

pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Oditurat adalah 

badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang 

penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata 

berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan 

kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 

Mengenai subjek hukum yang merupakan kewenangan 

peradilan militer sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 

31/1997 bahwa, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer 

berwenang: 
(1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang 

pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 
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a. Prajurit; 
b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan 

Prajurit; 
c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau 

yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit 
berdasarkan undang-undang; 

d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima 
dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili 
oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan 
militer. 

(2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata 
Usaha Angkatan Bersenjata. 

(3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara 

pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang 

dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus 

kedua perkara tersebut dalam satu putusan. 

Berdasarkan ketentuan di atas dipahami bahwa 

kewenangan yustisial Peradilan Militer mencakup perkara-

perkara pidana, dan sengketa tata usaha negara TNI dan 

Kementerian Pertahanan Nasional. Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebut Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau 

Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau 

pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan 

penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta 

pengelolaan pertahanan keamanan negara. 

Mengenai hukum acara Peradilan Militer diatur secara 

rinci dalam Undang-undang Peradilan Militer. 
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e. Pembinaan Administrasi MA Pada Badan Peradilan Tata Usaha 

Negara 

Sebagaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan 

Agama, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan badan 

peradilan negara yang bersifat khusus. Peradilan Tata Usaha 

Negara ini secara khusus berwenang menangani sengketa tata 

usaha negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (5) 

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa 

“Peradilan tata usaha negarasebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah sebagai 

salah satu organisasi negara yang diberi tugas menyelenggarakan 

kehidupan masyarakat diberi wewenang untuk melakukan 

perbuatan tata usaha negara berupa: mengeluarkan keputusan 

(beschikking), mengeluarkan peraturan (regeling), dan melakukan 

perbuatan materiil. Dari ketiga macam perbuatan pemerintah 

tersebut, yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara 

hanya perbuatan pemerintah dalam hal mengeluarkan 

keputusan33.   

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

terhadap sengketa tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang 

merupakan pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat 

banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu 

kota kabupaten/kota, dan daerah hhukumnya meliputi wilayah 

kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah 
                                                             

33SF. Marbun, Peradilan tata Usaha Negara (Cet. II; Yogyakarta: 
Liberty, 2003) h. 3.  
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hukumnya meliputi wilayah provinsi. Badan peradilan tata usaha 

negara ini juga berpuncak pada Mahkamah Agung. 

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, 

dan financial pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha 

negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula 

pembinaan umum hakimnya dengan tidak mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa 

(Pasal 13 UU No.9/2004). Sedangkan pengawasan hakim 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dam Komisi Yudisial. 

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh 

Mahkamah Agung, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh 

Komisi Yudisial. Pengawasan komisi yudisial ini dimaksudkan 

untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim (Pasal 13A UU No.51/2009). 

Pengawasan internal dan eksternal tersebut dilakukan 

berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang 

ditetapkan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial Pasal 13D ayat (1) dan Pasal 13E ayat (2) UU 

No.51/2009).  

Pengadilan Tata Usaha Negara  terdiri atas terdiri atas 

pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita (Pasal 

11 UU No. 5/1986 jo pasal 39A UU No.9/2004). Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota 

(hakim tinggi), panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan 

dimaksud adalah ketua dan wakil ketua (Pasal 11 ayat (2) UU 

No. 5/1986). Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan 

wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Mahkamah Agung (Pasal 16 UU No.9/2004). 

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan 
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menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana 

dimaksud jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan 

telah digunakan.  Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 

disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang 

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata 

usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 

pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata 

usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak 

sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau 

rehabilitasi.  Dalam kaitan dengan kewenangan tersebut, berikut 

beberapa istilah terkait:  
a. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang 

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan 
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.  

b. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau 
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara 
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang bersifat konkret, individual, dan vinal yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 
hukum perdata.  

d. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul 
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan 
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha 
negara, baik di pusat maupun di daerah, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

e. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap 

badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke 

pengadilan untuk mendapatkan putusan. 



83 
 

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam 

keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu 

perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa 

yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, atau dalam keadaan mendesak untuk 

kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 47 dan 49 UU No. 5/1986). 

Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. 

Pengadilan tinggi tata usaha negara bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 

tata usaha negara di tingkat banding; sengketa kewenangan 

mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah 

hukumnya. Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut 

dapat diajukan permohonan kasasi. Ketua pengadilan tinggi tata 

usaha negara juga melakukan pengawasan terhadap jalannya 

peradilan di tingkat PTUN dan menjaga agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pengawasan 

ini tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 

memeriksa dan memutus sengketa (Pasal 52 UU No. 5/1986).      

Sebagaimana pada peradilan umum dan peradilan 

agama, di lingkungan peradilan tata usaha negara juga dibentuk 

pengadilan khusus yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang. Pembentukan pengadilan khusus tersebut dimaksudkan 

untuk memenuhi adanya diferensiasi atau spesialisasi di 

lingkungan peradilan tata usaha negara, seperti pengadilan 

pajak. Adapun mengenai hukum acara pengadilan dalam 

lingkungan peradilan tata usaha negara diatur secara khusus 

pada Bab IV pasal 53 sampai pasal 132 dalam UU No. 5 Tahun 

1986. 
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BAB IV 
KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA 

 
A. Pengertian dan Kedudukan 

1. Pengertian 

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman tidak 
ditemukan Pengertian Panitera. Dalam Penjelasan Umum angka 
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditemukan kalimat, 
”Selaku Panitera, ia menagani administrasi perkara dan hal-hal 
administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial)”. 
Undang-Undang tersebut tidak secara Khusus memberikan 
pengertian Panitera, tetapi hanya menjelaskan tentang tugas-
tugas seorang Panitera. sedangkan dalam pasal  35 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panitera, 
Panitera Pengganti, dan Juru Sita adalah pejabat peradilan yang 
pengangkatannya dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya 
diatur dalam undang-undang. Rumusan pasal tersebut juga 
belum memberikan pengertian Panitera. 

Dalam kamus hukum, Panitera atau griffer dalam bahasa 
Belanda dan clerk of the court dalam bahasa Inggris diartikan 
pejabat-pejabat Pengadilan yang bertugas membantu Hakim 
untuk membuat berita acara persidangan pada saat sidang 
pemeriksaan diadakan. 

Pengertian Panitera dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang 
bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita 
acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Pengertian 
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kepaniteraan adalah perihal jabatan panitera atau kantor 
panitera.1 

Pengertian Panitera yang diberikan oleh Kamus Hukum 
tersebut terlalu sempit sehingga pengertian itu lebih tepat 
diberikan untuk pengertian Panitera Pengganti. Sedangkan 
pengertian yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mendekati pengertian panitera yang sebenarnya. 
Namun pengertian yang diberikan tersebut masih tampak 
belum membedakan antar pejabat Panitera dengan Sekretaris, 
sehingga muncul kata”sekretariat” dalam rangkaian kata”pejabat 
kantor sekretariat pengadilan”. Rangkain kata ”pejabat kantor 
pengadilan” lebih tepat dari pada ditambah dengan kata 
”sekretariat”, karena penambahan kata “sekretariat” dapat 
mengaburkan antara pengertian pejabat Panitera dengan pejabat 
Sekretaris. 

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian Panitera adalah 
seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan Pengadilan untuk 
melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan 
adaministrasi peradilan lainnya. Kepaniteraan adalah organisasi 
di Pengadilan yang dipimpin oleh seorang Panitera untuk 
melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan 
administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Seorang Panitera Pengadilan juga merangkap jabatan 
Sekretaris. Pengertian Sekretaris adalah pejabat yang memimpin 
sekretariat Pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas 
administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum. 

Jabatan panitera dan kepaniteraan itu sendiri merupakan 
jabatan fungsional di lingkungan pengadilan. Pada pokoknya, 
tugas panitera adalah sama atau identik dengan tugas sekretaris 

                                                             

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indnesia, 

(Cet. I Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1014. 
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majelis hakim, yang secara khusus mengadministrasikan perkara 
yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.2 

Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah 
Agung merangkap Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. 
Setelah Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka jabatan Panitera dan 
Sekretaris tidak dirangkap oleh seorang Pejabat, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004. Ketentuan mengenai susunan organisasi, 
tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat dan Badan 
pada Mahkamah Agung ditetapkan dengan Peraturan Presiden 
Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 
Sedangkan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, 
tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

2. Kedudukan 

Kepaniteraan Peradilan Agama adalah unsur pembantu 
pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Peradilan 
Agama dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh 
seorang Wakil Panitera. 

Kedudukan Panitera dan staf kepaniteraan yang juga 
merangkap sebagai Sekretaris sangat penting, karena memimpin 
organisasi Kepaniteraan  dan Sekretariat, sehingga Panitera 
merupakan top leader dari semua pegawai (selain hakim) yang 
ada dalam pengadilan. Kedudukan Kepaniteraan sebagai unsur 
pembantu pimpinan berarti segala tindakan atau aktivitas 

                                                             
2Jimly asshiddiq, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Cet. I; 

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2005), h. 392. 
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Panitera sebagai pimpinan organisasi harus dipertanggung 
jawabkan kepada Ketua Pengadilan. Panitera adalah pegawai 
terpilih yang harus mampu mengelola semua unsur yang ada di 
Pengadilan, tidak hanya kemampuan menyelesaikan pekerjaan, 
tetapi harus dapat menggerakkan staf yang tangguh, 
berdedikasi, dan loyalitas dalam  tugas.3 

Kedudukan Panitera dan staf kepaniteraan sangat 
penting, karena panitera yang membantu hakim dan 
memberikan dukungan administrasi dalam keseluruhan proses 
pendaftaran perkara, pemanggilan pihak-pihak, persidangan 
sampai perkara yang bersangkutan diputuskan.4 

Selain Hakim, Panitera menjadi unsur yang sangat 
menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak Pengadilan 
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. 
Ketidakcakapan Panitera maupun unsur pembantunya dapat 
menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, 
dan biaya ringan sebagimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Oleh karena itu pegawai yang dapat diangkat 
menjadi Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan 
diambil sumpahnya oleh Ketua, sebagaimana ketentuan Pasal 
27 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 

Dalam struktur organisasi, hubungan Panitera dengan 
Ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau garis 
komando, artinya secara structural Panitera melaksanakan 
perintah Ketua Pengadilan. Hubungan garis komando tersebut 
juga berlaku antara Wakil Ketua dengan Panitera, kareana 

                                                             

3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Pengujian Undang-Undang, (Cet. I; 

Jakarta: Sekretariat Jederal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2005), h. 

397. 

4Jimly asshiddiq, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, h. 397. 
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Ketua dan Wakil Ketua secara kolektif merupakan Pimpinan 
Pengadilan.   

B. Tugas dan Fungsi 

a. Tugas 
Tugas panitera diatur dalam Pasal 96 sampai dengan 

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah 
sebagai berikut: 

Pasal 96 
 

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi 
perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti. 

 
Pasal 97 

 
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 
bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat 
jalannya sidang Pengadilan. 

Pasal 98 
 

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan 
Pengadilan  

 
Pasal 99 

 
(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima 

di Kepaniteraan. 
(2) Dalam daftar perkara sebagimana yang dimaksud dalam 

Ayat (1), tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi 
catatan singkat tentang isinya. 

 
Pasal 100 
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Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan 
Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 101 

(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 

penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya 

perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, 

barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di 

kepanitraan. 

(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas 

perkara tidak boleh dibawah keluar dari ruangan 

Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan 

berdasarkan ketentuan undang-undang. 

(3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan 

penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan 

surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung. 

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

selanjutnya menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab serta 

tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh 

Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang 

Organisassi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok kepaniteraan adalah 

memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara 

dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Tugas-tugas Kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan 
kedudukan dan fungsi Kepaniteraan yang secara garis besar 
dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) macam tugas,5 yaitu: 
1. Pelaksana administrasi perkara; 

Sebagai pelaksana administrasi perkara, panitera 
berkewajiban mengatur tugas para pembantunya yakni wakil 
panitera, panitera muda dan panitera pengganti. 

2. Membantu Hakim dalam persidangan 
Sebagai pendamping hakim/majelis dalam persidangan, 
panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan 
melalui berita acara sidang (BAS) dengan dibantu wakil 
panitera, panitera muda dan panitera pengganti sebagai 
panitera sidang. 

3. Pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas 
Kejurusitaan lainnya. 
Sebagai pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan 
tugas-tugas kejurusitaan lainnya, panitera dibantu oleh juru 
sita/Juru sita Pengganti.6 

Sebagai pelaksana administrasi perkara, panitera 
berkewajiban untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan 
seperti tersebut dalam pasal 99 UU Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu 
membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan serta 
memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang 

                                                             

5Ex pasal 26 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama 

yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan 

UU Nomor 50 Tahun 2009, Lihat pula Abdul Manan dan Ahmad Kamil, 

Pola Bindalmin, h. 15  

6H. Ahmad Fathoni, Administrasi Peradilan Agama, (Cet. I; Jakarta: 

Mandar Maju, 2013) h. 64. 
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isinya. Selanjutnya panitera bertanggung jawab atas pengurusan 
perkara penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, 
biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, 
barang bukti dan surat-surat lain yang disimpan di 
kepaniteraan.7 

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh 
seorang Wakil Panitera dan beberapa Panitera Muda, beberapa 
Panitera Pengganti, dan beberapa Juru Sita atau Juru Sita 
Pengganti. 

Dalam bidang administrasi, Panitera dibantu oleh 
seorang Wakil Panitera dan beberapa Panitera Muda yang 
berkedudukan secara hirarki atau hubungan garis lurus 
(komando) dalam hubungan berjenjang. Oleh karena itu, 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama mengatur syarat-syarat pejabat Panitera, Wakil Panitera, 
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti secara berjenjang untuk 
dapat menjadi pejabat yang tingkatannya lebih tinggi. 

Dalam tugas menghadiri dan mencatat jalannya sidang 
Pengadilan, Panitera yang berhalangan untuk mengikuti 
persidangan akan diganti oleh Panitera Pengganti, sebagai 
pejabat yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang 
Pengadilan. Kedududkan Panitera Pengganti tidak berada 
dibawah komando Panitera, tetapi hanyamelaksanakan perintah 
Majelis Hakim yang bersidang. 

Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional. 
Pengankatan seorang Panitera Pengganti dalam jabatan 
struktural sebagai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda tidak 
menghapuskan kedudukannya sebagai pejabat fungsional 
Panitera Pengganti. Penugasan panitera pengganti dalam setiap 
perkara ditetapkan oleh panitera.8 

                                                             

7H. Ahmad Fathoni, Administrasi Peradilan Agama, h. 65.  

8Jimly asshiddiq, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, h. 393. 
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Sebagai pejabat yang melaksanakan putusan, Panitera 
hanya mempunyai hubungan dengan ketua untuk melaksanakan 
perintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Ketua 
Pengadilan Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh 
Panitera atau Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 
Panitera bertanggung-jawab kepada Ketua Pengadilan dalam 
pelaksanaan tugas tersebut. 

Hubungan Panitera dengan Panitera Pengganti dan Juru 
Sita/Juru Sita Pengganti merupakan hubungan garis koordinasi 
yang dilambangkan garis putus-putus. 

Selain itu, ada tugas-tugas lain yang diberrikan kepada 
Pengadilan Agama yang berkaitan dengan tugas Kepaniteraan, 
yaitu: 
1. Permohonan pertolongan pembagaian harta peninggalan di 

luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

2. Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk 
pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan 
sebagainya. 

3. Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang 
hokum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 
hukumnya apabila diminta. 

4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti 
penyuluhan ukum, pelayanan riset/penelitian, dan 
sebagainnya. 

Dalam menjalankan tugasnya, panitera, Wakil Panitera, 
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti tidak boleh merangkap 
menjadi: 

- Wali, Pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara 
yang di dalamnya ia bertindak sebgai Panitera. 

- Penasihat Hukum 
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- Jabatan lain yang tidak boleh dirangkap yang diatur oleh 
Mahkamah Agung. 

 
Tugas pejabat Kepaniteraan Peradilan Agama dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengadilan Agama 

No. Jabatan Uraian Tugas 

1 2 3 

1 Panitera 1. Menyelenggarakan administrasi perkara 
dan mengatur tugas Wakil Panitera, 
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. 

2. Membantu Hakim dengan menghadiri 
dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 

3. Menyusun Berita Acara Persidangan. 
4. Melaksanakan penetapan dan putusan 

pengadilan 
5. Membuat semua daftar perkara yang 

diterima di Kepaniteraan 
6. Membuat salinan atau turunan penetapan 

atau pengadilan menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

7. Bertanggung jawab atas pengurusan 
berkas perkara, putusan , dokumen, akta, 
buku daftar, biaya perkara titipan pihak 
ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat 
lainnya yang disimpan di Kepaniteraan 

8. Memberitahukan putusan verstek dan 
putusan diluar hadir. 

9. Membuat akta-akta: 

- Permohonan banding; 

- Pemberitahuan adanya permohonan 
banding; 
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- Penyampaian salinan memori/kontra 
memori banding; 

  - Pemberitahuan membaca/memeriksa 
berkas perkara(inzage) 

- Pemberitahuan putusan banding 

- Pencabutan permohonan banding 

- Permohonan kasasi 

- Pemberitahuan adanya permohonan 
kasasi 

- Pemberitahuan memori kasasi 

- Penerimaan kontra memori kasasi 

- Tidak menerima memori kasasi 

- Pencabutan memori kasasi 

- Pemberitahuan putusan kasasi 

- Permohonan Pk 

- Pemberitahuan adanya permohonan PK 

- Penerimaan/penyampaian jawaban 
permohonan PK 

- Pencabutan permohonan PK 

- Penyampaian salinan putusan PK kepada 
pemohon PK 

- Pembuatan akta yang menurut peraturan 
perundang-undangan diharuskan dibuat 
oleh Panitera. 

10. Melegalisasi surat-surat yang akan 
dijadikan bukti dalam persidangan 

11. Pemungutan biaya-biaya pengadilan 
dan menyetorkannya ke kas Negara 

12. Mengirimkan berkas-berkas perkara 
yang dimohonkan banding, kasasi, dan 
PK. 

13. Melaksanakan, melaporkan, dan 
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mempertanggung jawabkan eksekusi 
yang diperintahkan oleh Ketua 
Pengadilan Agama 

14. Melaksanakan dan mengawasi 
pelaksanaan pelelangan yang 
ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua 
Pengadilan Agama. 

15. Menerima uang titipan pihak ketiga dan 
melaporkannya kepada ketua 
Pengadilan Agama. 

 

2 Wakil 
panitera 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan 

2. Membantu Panitera untuk secara 
langsung membina, meneliti, dan 
membantu mengawasi pelaksanaan tugas 
administrasi perkara, antara lain 
ketertiban dan mengisi buku register 
perkara, membuat laporan periodic, dan 
lain-lain 

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila 
Panitera berhalangan 

4. Melaksanakan Tugas lain yang 
didelegasikan kapadanya. 

3 Panitera 
Muda 

Gugata
n 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, 
menyimpan berkas perkara yang masih 
berjalan, dan urusan lain yang 
berhubungan dengan masalah perkara 
gugatan. 

3. Memberi memori register pada setiap 
perkara yang diterima di Kepaniteraan 
Gugatan. 
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4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke 
dalam buku daftar disertai catatan singkat 
tentang isinya. 

5. Menyerahkan salinan putusan kepada 
para pihak yang berperkara apabila 
diminta. 

6. Menyiapakan perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi, atau PK. 

7. Menyerahkan arsip berkas perkara 
kepada Panitera Muda Hukum. 

4 Panitera  
Muda 

Permoh
onan 

1. Melaksanakan tugas sebagiman Panitera 
Muda Gugatan dalam perkara 
permohonan 

2. Termasuk perkara permohonan ialah 
permohonan pertolongan pembagian 
warisan di luar sengketa, permohonan 
legalisasi akta ahli waris di bawah tangan, 
dan lain-lain. 

5 Panitera 
Muda 

Hukum 

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Mengumpulkan, mengelolah, dan 
mengkaji data, menyajikan stastistik 
perkara, menyusun laporan perkara, 
menyimpan arsip berkas perkara 

3. Melakuakan pengurusan administrasi 
pembinaan hukum agama 

4. Melaksanakan tugas lain yang 
didelegasikan kepadanya. 

6 Panitera 
Pengga

nti 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang Pengadilan 

2. Membantu Hakim dalam hal: 

- Membuat PHS; 

- Membuat penetapan sita jaminan; 
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- Membuat BAS yang harus selesai 
sebelum siding berikutnya; 

- Membuat penetapan-penetapan 
lainnya; 

- Mengetik Putusan/ Penetapan Sidang 
3. Melaporkan kepada Panitera Muda 

Gugatan/Permohonan, dalam hal ini 
pada petugas Meja Kedua untuk dicatat 
dalam register perkara tentang adanya: 

- Penundaaan sidang serta alasan-
alasannya 

- Perkara yang sudah diputus serta amar 
putusannya, dan kepada kasir untuk 
diselesaikan tentang biaya-biaya dalam 
proses perkara tersebut. 

4. Menyerahkan berkas perkara kepada 
Panitera Muda gugatan/Permohonan, 
dalam hal ini Petugas Meja Ketiga apabila 
telah selesai diminutasi. 

7 Juru 
Sita/ 
Juru 
Sita 

Pengga
nti 

1. Melaksanakan semua perintah yang 
diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua 
Sidang, dan Panitera. 

2. Menyampaikan pengumuman-
pengumuman, teguran-teguran, dan 
pemberitahuan putusan Pengadilan 
menurut tata cara berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua 
Pengadilandan melihat lokasi dengan 
teliti mengenai batas-batas tanah yang 
disita dan serta surat-suratnya yang sah. 

4. Membuat berita acara penyitaan dan 
menyerahkan salinan resminya kepada 
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pihak-pihak yang berkepentingan, antara 
lain BPN apabilaterjadi penyitaan tanah. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun1961 jo.Pasal 198-199 HIR. 

5. Melakukan penawaran pembayaran uang 
titipan pihak ketiga serta membuat berita 
acaranya. 

6. Melaksanakan tugas di wilayah 
Pengadilan Agama yang bersangkutan. 

2. Pengadilan Tinggi Agama 
 

No. Jabata
n 

Uraian Tugas 

1 2 3 

 Panitera 1. Membantu Hakim dengan menghadiri 
dan mencatat jalannya sidang  pengadilan 

2. Bertanggung jawab atas pengurusan 
berkas perkara, dokumen, buku daftar, 
biaya perkara dan surat-surat lainnya 
yang disimpan di Kepaniteraan 

3. Menyelenggarakan administrasi perkara 
4. Mengatur tugas wakil panitera, Panitera 

Muda, dan Panitera Pengganti 
5. Membuat semua daftar perkara yang 

diterima di Kepaniteraan 
6. Membuat Salinan  putusan 
7. Mengirimkan berkas  perkara banding 

serta putusannya ke Pengadilan Agama. 

 Wakil 
Panitera 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan 

2. Membantu Panitera untuk secara 
langsung membina, meneliti, dan 
mengawasi perkara antara lain ketertiban 
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dalam mengisi buku register perkara, 
membuat laporan periodic dan lain-lain 

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila 
Panitera berhalangan. 

4. Melaksanakan tugas lain yang 
didelegasikan kepadanya. 

 Panitera  
Muda 

Banding 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, 
mempersiapkan persidangan perkara, 
menyimpan berkas perkara, menyimpan  
berkas perkara yang masih berjalan, dan 
urusan lain yang berhubungan dengan  
masalah perkara gugatan 

3. Memberi nomor register pada setiap 
perkara yang diterima di Kepaniteraaan 
Gugatan 

4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke 
dalam buku daftar disertai catatan singkat 
tentang isinya. 

5. Menyiapakan perkara banding yang telah 
selesai diputus untuk dikirimkan kembali 
kepada Pengadilan Agama. 

6. Menyerahkan arsip berkas perkara 
kepada panitera muda Hukum.  

 Panitera 
Pengga

nti 

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Membantu Hakim dalam hal: 

- Membuat PHS 

- Membuat BAS 

- Mengetik putusan siding. 
3. Melaporkan kepada Panitera Muda 

Banding untuk dicatat perkara yang 
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sudah putus berikut amar putusannya. 
4. Menyerahkan berkas perkara kepada 

Panitera Muda Banding apabila telah 
slesai diminutasi 

5. Melaksanakan tugas lain yang 
didelegasikan kepadanya. 

 
 Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, ada beberapa 
hal yang dijadikan pedoman dalam tata kerja bagi setiap 
pimpinan satuan kerja, antara lain: 
1. Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam 
lingkungan masing-masing  maupun antar-instansi di luar 
Pengadilan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

2. Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila 
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sedini mungkin sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bertanggung jawab memimpin dan megoorganisasikan 
bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk 
bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

4. Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 

5. Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut. 

6. Panitera Pengadilan Agama menyampaikan laporan kepada 
Ketua Pengadilan Agama dan Panitera Pengadilan Tinggi 
Agama menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan 
Tinggi Agama 

7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasannya, laporan tersebut wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 
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8. Untuk kelancaran tugas pimpinan satuan kerja wajib 
maengadakan rapat berkala. 

3. Fungsi 

Fungsi Kepaniteraan Peradilan Agama diatur dalam 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

Untuk melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan 
Agama mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3: 
1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara, serta 

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan 
dengan persidangan. 

2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, 
administrasi keuangan perkara, dan administrasi 
pelaksanaan putusan perkara perdata. 

3. Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara, laporan 
perkara dan yurisprudensi. 

4. Pengurusan administrasi pembinaan hokum agama dan 
hisab rukyat 

5. Lain-lain berdasrkan peraturan perundang-undangan. 
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai 

fungsi sebagimana diatur dalam Pasal 19: 
1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara, serta 

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan 
dengan persidangan. 

2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, 
administrasi keuangan perkara banding 

3. Penyusunan statistic perkara , dokumentasi perkara, laporan 
perkara, dan yurisprudensi 

4. Penyelenggaraan pembinaan hokum agama dan hisab rukyat 
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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c. Klasifikasi 

Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 
4 (empat) kelas, yaitu: 

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A 
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B 
3. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II A 
4. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II B 
Klasifikasi tersebut disesuaikan dengan kelas Pengadilan 

Agama. Kepanniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan 
Pengadilan Agama. Adapun mengenai kelas Pengadilan Agama 
ditentukan dengan Keputusan. 

C. Susunan Organisasi Peradilan Agama 

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari 
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama 
dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan 
tingkat banding. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat 
pertama  adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan 
memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan 
(yustisiabel) pada tahap awal. Pengadilan Tinggi Agama sebagai 
pengadilan tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang 
memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama 
apabila pihak berperkara mengajukan banding. Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut juga judex factie, 
yaitu Pengadilan yang berwenang  memeriksa dan menilai fakta 
dan pembuktian.9  

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan 
Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan 
Undang-Undang. 

                                                             

9Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 

(Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 112. 
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Untuk lebih muda memahami susunan organisasi 
Peradilan Agama akan dibahas terlebih dahulu susunan 
organisasi Pengadilan Agama dan selanjutnya dibahas susunan 
organisasi Pengadilan Tinggi Agama serta susunan organisasi 
Kepanitraan Peradilan Agama dan susunan organisasi 
secretariat Peradilan Agama. 

1. Susunan Organisasi Pengadilan Agama 

Sususnan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari 
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita, 
sebagai berikut: 
a. Pimpinan Pengadilan 

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan 
seorang Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 
diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 

b. Hakim 
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan 
kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 

c. Panitera 
Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin 
Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera 
dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera 
Muda, beberapa Panitera Pengganti, dan Panitera Pengganti 
Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh 
Mahkamah Agung. 

d. Sekretaris 
Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin 
Sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris 
dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Panitera Pengadilan 
merangkap Sekretaris Pengadilan. Wakil sekretaris 
Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah 
Agung. 

e. Juru Sita 
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Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru 
Sita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas 
kejurusitaan. Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan 
diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua 
Pengadilan yang bersangkutan. Juru Sita Pengganti diangkat 
dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang 
bersangkutan.10 

Susunan organisasi Pengadilan Agama, sebagai berikut: 
 

Susunan Organisasi Pengadilan Agama 
Kelas I A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             

1010Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan 

Agama, h. 115. 
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W 
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Susunan Organisasi Pengadilan Agama 
Kelas I B, II A, dan II B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Sususnan Oraganisasi Pengadilan Tinggi Agama 
Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama hampir 

sama dengan susunan Pengadilan Agana. Perbedaannya pada 
Juru Sita dalam Kelompok Fungsional dan Panitera Muda. Juru 
Sita tidak terdapat dalam struktur organisasi Pengadilan Tinggi 
Agama karena Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan 
tingkata banding yang tidak memiliki kewenangan untuk 
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melakukan pemanggilan, pemberitahuan,penyitaan, dan 
eksekusi. Sedangkan jumlah Panitera Muda pada Pengadilan 
Tinggi Agama terdiri dari Panitera Muda Banding dan Panitera 
Muda Hukum 

Sususnan organisasi Pengadilan Tinggi Agama dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

 
Sususnan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama 
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3. Susunan Organisasi Kepaniteraan 
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

No. KMA/004/SK/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, 
susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama dapat digambarakan sebagai berikut: 

 
Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Kelas I A 
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W 
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Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Kelas I B, II A, dan II B 
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Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi 
Agama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama 

dibedakan menurut kelas Pengadilan Agama yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

Kepaniteraan Pengadilan 
Agama 

Kelas I A 

Kepaniteraan Pengadilan 
Agama 

Kelas I B, II A, dan II B 

- Sub Kepaniteraan 
Permohonan 

- Sub Kepaniteraan 
Gugatan 

- Sub Kepaniteraan 
Hukum 

- Kelompok Tenaga 
Fungsional 

- Urusan Kepaniteraan 
Permohonan 

- Urusan Kepaniteraan 
Gugatan 

- Urusan Kepaniteraan 
Hukum 

- Kelompok Tenaga 
Fugsional 

Panitera 

Wakil Panitera 

W 

Sub 

Kepaniteraan 

Banding 

 

Sub 

Kepaniteraan 

Hukum 

 

Kelompok 

Fungsional 

Kepaniteraan 
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Kepaniteraan Kepaniteraan 

Setiap Sub Kepaniteraan 
dipimpin oleh seorang 
Panitera Muda sebagai 
Kepala Sub Kepaniteraan, 
yaitu Panitera Muda 
Permohonan, Panitera Muda 
Gugatan, dan Panitera 
Hukum 

Setiap Urusan Kepaniteraan 
dipimpin oleh seorang 
Panitera Muda sebagai 
Kepala Sub Kepaniteraan, 
yaitu Panitera Muda 
Permohonan, Panitera Muda 
Gugatan, dan Panitera 
Hukum 

Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan Pengadilan 
Agama terdiri dari Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru 
Sita Pengganti yang dalam melaksanakan tugasnya 
dikoordinasikan oleh Panitera. 
 

4. Sususnan Organisasi Sekretariat 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 
Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, susunan 
organisasi Sekretariat dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Sususnan Organisasi Sekretariat Pengadilan Agama 

Kelas I A 
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Sususnan Organisasi Sekretariat Pengadilan Agama 

Kelas I B, II A, II B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sususnan Organisasi Sekretariat Pengadilan  Tinggi 
Agama 
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Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Agama 
dibedakan menurut kelas Pengadilan Agama dapat dijelaskan di 
halaman berikut. 

 

Kepaniteraan Pengadilan 
Agama 

Kelas I A 

Kepaniteraan Pengadilan 
Agama 

Kelas I B, II A, II B 

- Subbagian Permohonan 

- Subbagian Gugatan 

- Subbagian Umum 

- Urusan Kepegawaian 

- Urusan Keuangan 

- Urusan Umum 

Setiap Subbagian dipimpin 
oleh seorang Kepala 
Subbagian, yaitu Kepala 
Subbagian Kepegawaian, 
Kepala Subbagian Keuangan, 
dan Kepala Subbagaian 
Umum. 

Setiap Urusan dipimpin 
oleh seorang Kepala 
Urusan, yaitu Kepala 
Urusan Kepegawaian, 
Kepala Urusan Keuangan, 
dan Kepala Urusan Umum. 

 
D. Pejabat Kepanitraan dan Syarat-Syaratnya 

1. Pejabat Kepanitraan 

Panitera merupakan pejabat administrasi perkara yang 

sangat aktif terlibat dalam pemeriksaan perkara yang 

berlangsung, dan kerahasian perkara terletak di tangan panitera. 

Dengan demikian panitera dikategorikan sebagai jabatan yang 

disumpah untuk segala kerahasiaan perkara dan pengadilan.  

Pejabat Kepanitraaan adalah Panitera atau kepaniteraan 

yang bekerja dalam jabatan fungsional Panitera yang ditentukan 

trsusun ke dalam hirarki berjenjang, yaitu:: 

a. Panitera (setara golongan IVd-IVe); 

b. Panitera Madya (setara golongan IVb-IVc); 
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c. Panitera Muda (setara golongan IIId-IVa).11 

Para pejabat yang menyandang ketiga jenjang jabatan 

fungsional kepaniteraan tersebut disebit sebagai Panitera. Secara 

fungsional dalam melaksanakan tugasnya, yang mempunyai 

status resmi sebagai Panitera, hanya satu orang, yaitu pejabat 

yang ditetapkan dengan keputusan Presiden sebagai panitera, 

sedangkan selainnya berfungsi sebagai panitera pengganti dalam 

setiap perkara yang menjadi tugasnya. Penugasan panitera 

pengganti tersebut dalam setiap perkara ditetapkan leh panitera. 

2. Syarat-syarat Menjadi Pejabat Kepaniteraan dan 
Sekretariat 

Unruk  dapat  diangkat menjadi pejabat Kepaniteraan 
dan Sekretariat Peradilan Agama harus memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan Undang-Undang. Syarat-syarat untuk menjadi 
Panitera,Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Juru 
Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama diatur dalam 
Pasal 39. Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi 
Wakil Sekretarisn Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 
Agama diatur dalam Pasal 45 dan 46. 

Untuk mengetahui syarat-syarat menjadi pejabat 
Kepaniteraan dan Sekretariat di lingkungan Peradilan Agama 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
 
 
 

                                                             
11Jimly Asshiddiqie, Hukum Pengujian Undang-Undang, (Cet. I; 

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2005), h. 393. 



114 
 

 

No
. 

Jabatan Syarat-syarat Dasar 
Hukum 

1 2 3 4 

1 Panitera 
Pengadilan 
Agama 

a. Warga Negara 
Indonesia 

b. Beragama Islam 
c. Bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha 
Esa 

d. Setia Kepada 
Pancasila dan UUD 
1945 

e. Berijazah sarjana 
syariah, sarjana 
hukum Islam atau 
sarjana hukum yang 
menguasai hukum 
Islam. 

f. Berpengalaman 
paling singkat 3 
(tiga) tahun sebagai 
wakil panitera, 5 
(lima) tahun sebagai 
panitera muda 
pengadilan agama, 
atau menjabat wakil 
panitera pengadilan 
tinggi agama. 

g. Mampu secara rohani 
dan jasmani untuk 
menjalankan tugas 
dan kewajiban. 

Pasal 27 UU 
No.50 

Tahun 2009 
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2 Panitera 
Pengadilan 

Tinggi Agama 

a. Syarat-syarat sebagai 
mana dimaksud 
dalam Pasal 27 
huruf a,b,c, d, dan g. 

b. Berijazah serendah-
rendahnya sarjana 
syariah atau sarjana 
hukum yang 
menguasai hukum 
Islam 

c. Berpengalaman 
paling singkat 3 
(tiga) tahun sebagai 
Wakil Panitera, 5 
(lima) tahun sebagai 
panitera muda 
pengadilan tinggi 
agama, atau 3 (tiga) 
tahun sebagai 
panitera pengadilan 
agama. 

Pasal 28 UU 
No. 3 
Tahun 2006 

3 Wakil 
Panitera 

Pangadilan 
Agama 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Syarat-syarat 
sebagaimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf a,b,c, 
e, dan g 

b. Berpengalaman 
paling singkat 3 
(tiga) tahun sebagai 
panitera muda atau 4 
(empat) tahun 
sebagai panitera 
pengganti 
pengadilan agama 

Pasal 29 UU 
No.3 Tahun 

2006 
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4 Wakil 
Panitera 

Pengadilan 
Tinggi Agama 

a. Syarat-syarat 
sebagaimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf 
a,b,c,d, e dan d 

b. Berpengalaman 
paling singkat 2(dua) 
tahun sebagai 
panitera muda 
pengadilan tinggi 
agama, 5 (lima) 
tahun sebagai 
panitera pengganti 
pengadilan tinggi 
agama, atau 3 (tiga) 
tahun sebagai wakil 
panitera pengadilan 
agama, atau 
menjabat panitera 
pengadilan agama 

Pasal 30 UU 
No.50 

Tahun 2009 
 

5 Panitera 
Muda 

Pengadilan 
Agama 

 
 
 
 
 

 

a.  Syarat-syarat 
sebagaimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf 
a,b,c,d, e, dan g 

b.  Berpengalaman 
paling singkat 2 (dua) 
tahun sebagai 
panitera pengganti 
pengadilan agama 

Pasal 31 UU 
No. 3 
Tahun 2006 
 
 
 
 
 
 
 

6 Panitera 
Muda 

Pengadilan 
Tinggi Agama 

a. Syarat-syarat 
sebagaimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf 

Pasal 32 UU 
No. 3 
Tahun 2006 
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a,b,c,d, e, dan g 
b. Berpengalaman 2 

(dua) tahun sebagai 
panitera pengganti 
pengadilan tinggi 
agama, 3 (tiga) tahun 
sebagai panitera 
muda, atau 5 (lima) 
tahun sebagai 
panitera pengganti 
pengadilan agama, 
atau menjabat wakil 
panitera pengadilan 
agama. 

7 Panitera 
Pengganti 
Pengadilan 

Agama 

a. Syarat-syarat 
sebagimana   
dimaksud dalam Pasal 
27 huruf a,b,c,d, e, 
dan g 

b.  Berpengalaman 
paling singkat 3 (tiga) 
tahun sebagai pegawai 
negeri pada 
pengadilan agama 

Pasal 33 UU 
No 3 Tahun 

2006 

8 Panitera 
Pengganti 
Pengadilan  

Tinggi Agama 

a. Syarat-syarat 
sebagimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf 
a,b,c,d, e, dan g 

b. Berpengalaman 
paling singkat 3 
(tiga) tahun sebagai 
panitera pengganti 
pengadilan agama, 

Pasal 34 UU 
No.3 Tahun 

2006 
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atau  8 (delapan) 
tahun sebagai 
pegawai negeri pada 
pengadilan tinggi 
agama 

9 Juru sita a. Warga Negara 
Indonesia 

b. Beragama Islam 
c. Bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha 
Esa 

d. Setia kepada 
Pancasila dan UUD 
1945 

e. Berijazah 
pendidikan 
menengah  

f. Berpengalaman 
paling singkat 3 
(tiga) tahun  sebagai 
juru sita pengganti 

g. Mampu secara 
rohani dan jasmani 
untuk menjalankan 
tugas dan kewajiban. 

Pasal 39 Ayat 
(1) UU 
No.50 Tahun 
2009 

10 Juru Sita 
Pengganti 

a. Syarat-syarat 
sebagaimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 39 Ayat (1) 
huruf a,b,c,d, e, dan 
g 

b. Berpengalaman 
paling singkat 3 
(tiga) tahun sebagai 

Pasal 39 
Ayat (2) UU 

No. 50 
Tahun 2009 
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pegawai negeri pada 
pengadilan agama 

11 Sekretaris/ 
Wakil 

Sekretaris 
Pengadilan 

Agama 

a. Warga Negara 
Indonesia 

b. Beragama Islam 
c. Bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha 
Esa 

d. Setia kepada 
Pancasila dan UUD 
1945 

e. Berijazah  sarjana 
syariah, sarjana 
hukum Islam, 
sarjana hukum yang 
menguasai hukum 
Islam, atau sarjana 
administrasi 

f. Berpengalaman 
paling singkat 2 
(dua) tahun di 
bidang administrasi 
peradilan 

g. Mampu secara 
rohani dan jasmani 
untuk menjalankan 
tugas dan kewajiban.  

Pasal 45 UU 
No.50 

Tahun 2009 

12 Sekretaris/ 
Wakil 

Sekretaris 
Pengadilan 

Tinggi Agama 

a. Syarat-syarat 
sebagaimana yang 
dimaksud dalam 
Pasal 45 huruf a, b, 
c, d, e, dan g 

b. Berpengalaman 
paling singkat 4 

Pasal 46 UU 
No. 7 

Tahun 1989 
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(empat) tahun di 
bidang administrasi 
peradilan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

BAB  V 
 

ADMINISTRASI PERKARA PERADILAN AGAMA 
  

A. Pengertian Administrasi Perkara  

a. Pengertian Administrasi 

Istilah dan pengertian administrasi di Indonesia pada 
mulanya baerasal dari Eropa Barat atau Eropa Kontinental 
melalui penjajahan Belanda. Kata administrasi berasal dari 
bahasa Belanda yaitu administrative yang pengertiannya 
mencakup manajemen sumber daya, seperti financial, personal, 
gudang (stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven). 

Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan 
penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis 
dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta 
memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan. 
Administrasi dalam arti sempit disebut tata usaha (clerical work, 
office works). 

Pengertian administrasi dalam arti luas banyak 
ditemukan dalam kepustakaan. Menurut The Liang Gie, 
pengertian administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan 
penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh 
sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.  

Menurut john M. Pfiffner, administrasi dapat diartikan 
sebagai mengorganisasi dan menggerakkan sumber daya 
manusia dan materiil untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan(administration may be defined as the organization 
and direction of human and material resources to achieve 
desired ends) 
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Pengertian administrasi yang dimaksud dalam bahasan 

ini adalah suatu proses1 penyelenggaraan oleh seorang 

administrator secara teratur2 dan diatur3 guna melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai 

tujuan pokok yang telah ditetapkan.4 

b. Administrasi Peradilan Agama 

Penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 menyebutkan: 

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban 
yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya 
perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan 
administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan 
saja menyamgkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan 
administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, 
kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan 
memengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pengadilan itu 

                                                             

1Proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan 

susul-menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang 

lain sampai titik akhir, melalui enam tahapan: menghimpun, mencatat, 

mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan. H. Ahmad Fathoni 

Ramli, Administrasi Peradilan Agama, ( Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2013), 

h. 1. 
2 Adapun yang dimaksud dengan teratur adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-
menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang –tindih (overlap) dalam 
melaksanakan tugas dan tercapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal. 

 
3 Sedangkan yang dimaksud dengan diatur adalah seluruh kegiatan 

harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat 
keharmonisan dan kesinambungan tugas. 

4Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Pola Bindalmin, Penerapan dan 

Pelaksanaan, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, 

Dirjen Badilag, MARI, 2007), h. 13. 
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sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi dalam 
Undang-Undang ini dibedakan menurut jenisnya dan 
dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi 
pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, 
yaitu Panitera yang merangkap sebagai sekretaris. 

Asas kebebasan dan kemandirian Hakim, sebagimana 
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, menghendaki tidak 
dicampuradukkan antara bidang teknis peradilan dengan bidan 
umum. Dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (1) jo.Pasal 43 bahwa pada 
setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang 
dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang wakil 
panitera, dan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 

Menurut jenisnya administrasi Pengadilan dibedakan 
menjadi dua, yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. 

1. Administrasi Perkara 

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai 
dengan peratuaran yang berlaku, penyelenggaraan tertib 
admninistrasi perkara pada peradilan agama merupakan bagian 
dari Court of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua 
aparat peradilan. Ciri-ciri Court of law adalah pelaksanaan hukum 
acara, minutasi, pelaporan dan pengarsipan dengan baik dan 
benar serta tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan 
putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus 
perkara tersebut, sehingga terjadi kesamaan pola tindak (unified 
legal frame work) dan pola piker (unified legal frame opinion).5 

Keberadaan Peradilan Agama dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 merupakan peradilan yang mandiri (court 
of law). Administrasi perkara diurus dan dikelola oleh petugas 

                                                             

5Wildan Suyuthi Mustafa, Panitera Pengadilan Tugas, Fungsi dan 

Tanggung Jawab, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), h. 66. 



124 
 

yang tersendiri di bawah koordinasi Panitera, segala berkas 
perkara yang bersangkutan berada dalam lingkup tanggung 
jawab Panitera dan Panitera Pengganti yang menangani 
administrasi perkara tersebut, koordinasi mengenai hal ini 
dalam lingkup Panitera sebagai pejabat administrasi perkara 
tertinggi.6 

Administrasi perkara dan administrasi lain yang bersifat 
teknis peradilan (yustisial) ditangani oleh Panitera. Dalam 
pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 
beberapa orang Panitera Muda.  

Administrasi perkara tidak bisa dipisahkan dengan tugas 
pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan 
kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, 
termasuk perkara voluntair. Dan harus dilaksanakan dengan 
baik, karena pentingnya sistem administrasi yang baik, bahkan 
dapat dikatakan bahwa administrasi adalah “The most important 
ingresient for the achievement to the goal of an organization”, atau 
merupakan bahan baku yang paling menentukan upaya untuk 
mencapai tujuan suatu organisasi.7 

Rangkain tugas pokok tersebut membutuhkan 
administrasi perkara yang menjadi tugas kepaniteraan, yaitu 
kegiatan penerimaan perkara, kegiatan penyelenggaraan 
persiapan persidangan, kegiatan mengadili perkara, dan kegiatan 
pelaksanaan putusan. 

2. Administrasi Umum 

Administrasi umum, seperti administrasi kepegawaian, 
keuangan, peralatan kantor, dan lain-lain ditangani oleh 
                                                             

6Jimly asshiddiq, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Cet. I; 

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 

2005), h. 398. 

7Jimly asshiddiq, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, h. 399.  
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Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang 
Wakil Sekretaris dan Kepala Subbagian/Urusan Kepegawaian, 
Kepala Subbagian/Urusan Keuangan, dan Kepala 
Subbagian/Urusan Umum. 

Wakil Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala 
Subbagian/Urusan tersebut mempunyai tugas, antara lain: 
a. Membantu  Sekretaris dalam membuat program jangka 

pangkjang dan pendek, pelaksanaan dan 
pengorganisasiannya. 

b. Membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi 
pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum. 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengurusan setiap unit 
kerja yang ada di bawahnya. 

d. Membuat dan menyusun laporan tentang kepegawaian, 
keuangan, dan umum. 

Dengan adanya pemisahan penanganan administrasi 
perkara dan administrasi umum, maka staf Kepaniteraan dapat 
memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu 
Hakim dalam bidang Peradilan, sedangkan tugas administrasi 
yang lain dilaksanakan oleh staf Sekretariat. 

Kendati terdapat pembedaan dan pemisahan yang 
melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan secretariat, 
namun pembedaan dan pemisahan itu bersifat integral dengan 
mengutamakan koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok 
Pengadilan. Pertimbangan demikian yang melahirkan ketentuan 
bahwa Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan, 
sebagimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989. 

c. Administrasi Perkara Peradilan Agama 

Dalam rangka  melaksanakan  tertib administrasi 
perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 
serta penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, 
baik, dan tertib, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 
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KMA/001/SK/1991 tertanggal 24 Januari 1991 menetapkan 
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama,8 yang 
meliputi lima bidang, yaitu: 
1. Pola prosedur penyelenggaraaan administrasi perkara 

tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 
2. Pola tentang register perkara. 
3. Pola tentang keuangan perkara. 
4. Pola tentang laporan perkara. 
5. Pola tentang kersipan perkara. 

Pola-pola tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 
terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pola-pola tersebut 
merupakan satu-kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat 
dipisahkan. Pola-pola tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

B. Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara 

1. Prosedur Penerimaaan Perkara di Pengadilan 
Agama 

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama 
melalui beberapa meja, yaitu Meja Pertama, Meja Kedua, dan 
Meja Ketiga. Pengertian meja tersebut adalah sekelompok unit 
pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di 
Pengadilan Agama, mulai dari peneriman sampai perkara 
tersebut diselesaikan. Setiap unit mempunyai tugas dan 
tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu sama lain. 
Pelaksanaan tugas unit-unit dilakukan oleh kepaniteraan perkara 
dengan panitera Muda sebagai atasannya di bawah pengawasan 
langsung Wakil Panitera.9 

                                                             

8Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, (Cet. I; 

Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 35 

9Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 36.  
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Tugas meja-meja tersebut dapat dijelaskan sebagi 
berikut: 

 

Meja 

Pertama 

1. Menerima permohonan, gugatan,, permohonan 
banding, permohonan kasasi, permohonan 
peninjauan kembali, dan permohonan eksekusi. 

2. Permohonan yang merupakan verzet terhadap 
putusan verstek, tidak didaftar sebagi perkara 
baru. 

3. Permohonan perlawanan pihak ke III (derden 
verzet) didaftarkan sebagai perkara baru. 

4. a. Menentukan  besarnya panjar biaya perkara 
yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk 
Membayar (SKUM) rangkap tiga. 

b. Dalam menentukan  besarnya panjar biaya 

perkara mempertimbangkan jarak dan kondisi 

daerah  tempat tinggal para pihak, agar proses 

persidangan yang berhubungan dengan 

panggilan  dan pemberitahuan dapat 

terselenggara dengan lancar. 

c. Dalam memperhitungkan  panjar  biaya 

perkara, bagi pengadilan tingkat pertama, agar 

mempertimbangkan  pula administrasi yang  di 

pertanggungjawabkan dalam  putusan sebagai 

biaya administrasi. 

d. Dalam perkara cerai talak, biaya perkara 

diperhitungkan  juga keperluan pemanggilan 

para pihak untuk ikrar talak. 

5. Menyerahkan surat permohonan, gugatan, 
permohonan banding, permohonan kasasi, 
permohonan  peninjauan  kembali, dan 
permohonan eksekusi yang dilengkapi dengan 
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SKUM kepada yang bersangkutan agar 
membayar uang panjar perkara yang tercantum 
dalam SKUM, kepada pemegang kas 
Pengadilan Agama. 

Kas 1. Kas  merupakan bagian dari  Meja Pertama. 
2. Pemegang  kas menerima dan membukukan 

uang panjar biaya perkara sebagimana 
tercantum dalam SKUM pada buku jurnal 
keuangan perkara  yang bersangkutan. 

3. Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, 
khusus perkara tingkat pertama(gugatan dan 
permohonan), nomor urut perkara harus sama 
dengan nomor halaman buku jurnal. 

4. Nomor panjar perkara dalam buku jurnal, 
khusus perkara yang oleh pemegang  kas ditulis 
dalam SKUM dan lembar pertama surat gugata 
atau permohonan. 

5. Pencatatan perkara banding, kasasi, PK, dan 
eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal 
menggunakan nomor perkara awal. 

6. Biaya administrasi untuk perkara gugatan dan 
permohonan dikeluarkan  pada  saat telah 
diterimanya panjar biaya perkara. 

7. Hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan  
permohonan banding, dan kasasi, juga 
dikeluarkan  pada  saat telah diterimanya panjar 
biaya perkara. 

8. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saat 
perkara diputus. 

9. Pengeluaran uang perkara untuk keperluan 
lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak 
kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan 
yang berlaku. 

10. Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-
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hak kepaniteraan, adalah sebagai pendapatan 
Negara. 

11. Seminggu sekali pemegang kas harus 
menyerahkan uang Hak-hak Kepaniteraan  
kepada bendaharawan  penerima untuk 
disetorkan kepada Kas Negara. Setiap 
penyerahan, besarnya uang dicatat dalam 
kolom 13 KI-PA8, dengan dibubuhi tanggal 
dan tanda tangan serta nama bendaharawan 
penerima. 

12. Pengeluaran uang  yang diperlukan bagi 
penyelenggarakan peradilan untuk ongkos-
ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan 
sita, pemeriksaan setempat, sumpah 
penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan 
tertib dalam masing-masing  buku jurnal. 

13. Ongkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkan atas 
keperluan yang nyata, sesuai dengan kegiatan 
tersebut. 

14. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran 
uang setiap hari, dalam buku jurnal yang 
bersangkutan dan mencatat dalam buku kas 
bantu yang dibuat rangkap dua, lembar 
pertama disimpan kasir, sedangkan lembar 
kedua diserahkan kepada Panitera sebagai 
laporan. 

15. Panitera atau staf Panitera yang ditunjuk 
dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan 
Agama mencatat dalam buku  induk keuangan 
yang bersangkutan. 

Meja 

Kedua 

1. Mendaftar perkara yang masuk kedalam  
register induk perkara perdata sesuai dengan 
nomor perkara yang tercantum  pada 
SKUM/Surat gugatan/Permohonan. 
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2. Pendaftaran perkara dilaksanakan  setalah 
panjar biaya perkara  dibayar pada pemegang 
kas. 

3. a. Perkara verzet terhadap  putusan verstek 
tidak didaftar sebagai perkara baru. 
b. Sedangkan perlawanan pihak III (Derden 

Verzet) didaftar sebagai perkara baru. 

 4. Nomor perkara dalam register sama dengan 
nomor perkara dalam buku jurnal. 

5. Pengisian kolom-kolom buku register, harus 
dilaksanakan dengan tertib dan cermat 
berdasarkan jalannya penyelesaian perkara. 

6. Berkas perkara yang di terima, dilengkapi 
dengan formulir penetapan Majelis Hakim, 
disampaikan pada Wakil Panitera untuk 
diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama 
melalui Panitera.  

7. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis 
Hakimnya segera diserahkan kepada Majelis 
Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan 
formulir Penetapan Hari Sidang dan 
pembagian perkara dicatat dengan tertib. 

8. Penetapan Hari Sidang Pertama, penundaan 
persidangan, serta alasan penundaan 
berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah 
persidangan, harus dicatat dalam buku register  
dengan tertib. 

9. Pemegang Buku Register induk harus mencatat 
dengan cermat semua perkara yang berkenaan 
dengan perkara banding, kasasi, peninjauan 
kembali, dan eksekusi ke dalam register buku 
induk yang bersangkutan. 
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Meja 

Ketiga 

1. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan 
Pengadilan apabila ada permintaan dari  para 
pihak. 

2. Menerima dan memberikan tanda terima atas : 
a. Memori banding; 
b. Kontra memori banding; 
c. Memori kasasi; 
d. Kontra memori kasasi; dan 
e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK. 

3. Mengatur urutan dan giliran Juru Sita atau Juru 
Sita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan 
kejurusitaan yang telah ditetakan oleh Panitera. 

4. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, 
Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh 
Subkepaniteraan  Perkara dan berada langsung 
di bawah pengamatan  Wakil Panitera. 

2. Prosedur Penerimaan Permohonan Banding 

a. Permohonan banding dapat diajukan dalam  waktu 
14 (empat belas) hari setelah putusan  diucapkan, 
atau setelah diberitahukan dalam hal putusan 
tersebut diucapkan di luar hadir. 

b. Terhadap permohonan banding yang diajukan 
melampaui tenggang waktu tersebut, tetap dapat 
diterima dan dicatat dengan membuat surat 
keterangan Panitera bahwa permohonan banding 
telah lampau. 

c. Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar 
biaya perkara banding  yang ditaksir dalam SKUM 
oleh Meja pertama dibayar lunas. 

d. Apabila biaya banding telah dibayar lunas, maka 
Pengadilan wajib membuat Akta Pernyataan 
Banding, dan mencatat permohonan banding 
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tersebut dala Register Induk Perkara dan Register 
Banding. 

e. Akta Permohonan Banding dalam waktu 7 (tujuh)  
hari harus telah disampaikan kepada lawannya. 

f. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori 
banding harus dicatat tanggal penerimaanya dan 
salinannya disampaikan kepada masing-masing 
lawannya, dengan membuat relaas 
Pemberitahuan/penyerahannya. 

g. Sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi 
Agama, harus diberikan kesempatan kepada kedua 
belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas 
perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta. 

h. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
perrmohonan banding diajukan, berkas banding 
berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke 
Pengadilan Tinggi Agama. 

i. Biaya perkara banding  untuk pengadilan Tinggi 
Agama harus disampaikan melalui bank pemerintah 
atau kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang 
harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas 
yang bersangkutan. 

j. Dalam menentukan biaya banding harus 
diperhitungkan: 
1) Biaya kepaniteraan; 
2) Besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 
3) Biaya pengiriman uang melalui bank atau kantor 

pos; 
4) Ongkos kirim berkas; 
5) Biaya-biaya pemberitahuan, berupa 

pemberitahuan akta banding, memori banding, 
kontra memori banding, memeriksa berkas  bagi 
pembanding isi putusan Pengadilan Tinggi 
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Agama bagi pembanding, dan isi putusan 
Pengadilan Tinggi Agama bagi terbanding. 

3. Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi 

Adapun prosedur penerimaan permohonan kasasi 

adalah sebagai berikut: 
a. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 

(empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau 
setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut 
diucapkan di luar hadir. 

b. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar 
biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM 
oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas. 

c. Setelah pemohon membayar biaya perkara, 
Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat Akta 
Pernyataan Kasasi yang dilampirkan pada berkas 
perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut 
dalam Register Induk Perkara dan Register Kasasi. 

d. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari 
harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. 

e. Memori kasasi, selambat-lambat dalam waktu 14 
(emat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus 
sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan 
Agama. 

f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas 
Penerimaan memori kasasi, dan salinan memori 
kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan. 

g. Jawaban/kontra memori kasasi, selambat-lambat 14 
(empat belas) hari sesudah disampaikannya memori 
kasasi harus sudah dterima oleh Kepaniteraan 
pengadilan Agama untuk disampaikan kepada pihak 
lawan. 
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h. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi 
diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B 
harus dikirim ke Mahkamah Agung. 

i. Biaya permohanan kasasi untuk Mahkamah Agung 
harus dikirim melalui bank BRI Cabang Veteran, 
Jalan Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat, bukti 
pengirimannya dilampirkan dalam  berkas perkara 
yang bersangkutan. 

j. Dalam menentukan biaya kasasi, diperhitungkan: 
1)  biaya kepaniteraan; 
2) besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh 

Ketua Mahkamah Agung; 
3) biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos; 
4) ongkos kirim berkas; dan 
5) biaya-biaya pemberitahuan, berupa 

pemberitahuan  pernyataan kasasi, memori 
kasasi, kontra memori kasasi, memeriksa berkas 
(inzage) bagi pemohon dan termohon kasasi, 
bunyi putusan kepada pemohon dan termohon 
kasasi. 

k. Dalam hal kasasi diajukan oleh kedua belah pihak, 
maka biaya kasasi kedunya harus dikirim. 

l. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah 
Agung dikirim ke Mahkamah Agung. 

4. Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan 
Kembali 

a. Dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari 
sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak 
ditemukan adanya bukti-bukti baru, Panitera menerima 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan para 
pihak. 
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b. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima, apabila 
panjar biaya perkara peninjauan kembali yang ditentukan 
dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas. 

c. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Pengadilan 
pada hari itu juga wajib membuat Akta Peninjauan 
Kembali dan mencatat permohonan tersebut dalam 
Register Induk Perkara dan Register Peninjauan Kembali. 

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, 
Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan 
peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak 
lawan. 

e. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan 
peninjauan kembali  tersebut diterima, harus sudah 
diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan. 

f. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama, harus 
dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan 
diatas surat jawaban tersebut. 

g. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima 
jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa 
bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. 

h. Dalam menentukan biaya peninjauan kembali, 
diperhitungkan: 
1) biaya kepaniteraan; 
2) besarnya biaya peninjauan kembali yang ditetapkan 

oleh Ketua Mahkama Agung; 
3) biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos; 
4) ongkos kirim berkas; dan 
5) biaya-biaya pemberitahuan, berupa pemberitahuan 

pernyataan PK dan alasan PK, jawaban atas 
permohonan PK, penyampaian salinan putusan 
kepada Pemohon PK, dan pemberitahuan bunyi 
putusan kepada Termohon PK. 
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i. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah agung 
dikirim ke Mahkamah agung. 

5. Penjelasan tambahan tentang prosedur  
Penerimaan  

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perkara yang 
mengajukan prodeo pada Pengadilan Agama : 

- Dibuatkan SKUM nihil; 

- Kasir member nomor perkara dan mencatat dalam 
jurnal; dan 

- Majelis Hakim memeriksa tentang prodeo. Apabila 
prodeonya dotolak maka yang bersangkutan harus 
membayar biaya perkara. 

b. Banding diajukan secara prodeo : 

- Calon Pembanding mengajukan permohonan secara 
lisan/tertulis dengan melampirkan surat keterangan 
tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah 
yang diketahui oleh Camat. 

- Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang- Undang  
Nomor 20 Tahun 1947, dalam waktu empat belas hari 
setelah permohonan prodeo didaftar, maka Ketua 
Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk memanggil 
pihak-pihak beperkara untuk diperiksa tentang 
permohonan prodeo tersebut. Dalam praktiknya, proses 
setelah permohonan prodeo didaftar, yaitu : 

- Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan 
Majelis Hakim. 

- Panitera membuat Surat Penugasan Panitera 
Pengganti. 

- Hakim yang ditunjuk membuat Penetapan Hari 
Sidang. 

- Pihak-pihak dipanggil sidang. 
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- Pemeriksaan prodeo. Apabila pihak pemohon 
prodeo tidak datang menghadap, permohonan 
prodeo dianggap tidak ada. 

- Berita acara pemeriksaan prodeo, berkas perkara bundel 
A, surat keterangan tidak mampu, dan salinan putusan 
dikirim ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari setelah pemeriksaan selesai. 

- Pengadilan Tinggi Agama menetapkan tentang 
permohnan prodeo tersebut. 

- Penetapan Pengadilan Tinggi Agama, berkas perkara 
bundel A, dan salinan putusan Pengadilan Agama 
dikirim kembali ke Pengadilan Agama. 

- Isi Penetapan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan 
kepada calon terbanding. 

- Apabila isi Penetapan Pengadilan Tinggi Agama 
mengabulkan permohanan prodeo, maka permohonan 
banding dihitung sejak isi Penetapan Pengadilan Tinggi 
Agama diberitahukan kepada calon pembanding. 

- Selanjutnya perkara bandig diproses sebagaimana 
mestinya. 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pencabutan kasasi: 

- Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
14 tahun 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung, 
sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah 
Agung, dapat dicabut oleh pemohon, dan apabila 
dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan kasasi dalam  perkara itu meskipun 
tenggang waktu lampau. Apabila pencabutan dilakukan 
sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada  
Mahkamah Agung, maka berkas berkas perkara itu tidak 
diteruskan kepada mahkamah Agung. 



138 
 

- Berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung  RI 
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 
08/TUADA-AGVII/2001, apabila permohonan kasasi  
sudah dikirimkan  kepada Mahkamah Magung, maka 
permohonan pencabutan kasasi diajukan oleh pemohon 
kepada pengadilan Agama yang memeriksa perkara 
tersebut dan disetujui oleh termohon kasasi, panitera 
membuat akta pencabutan kasasi, dan pengadilan 
Agama mingirimkan surat kepada Ketua Makhamah 
Agung RI c.q. Ketua Muda Mahkamah Agung RI 
Urusan Lingkungan peradilan Agama dengan dilampiri 
permohonan pencabutan kasasi dan akta pencabutan 
tersebut. 

d. Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal: 
- Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal 

adalah permohonan kasasi yang diajukan melebihi 
tenggang waktu 14 (empat belas hari sesudah putusan 
diberitahukan kepadanya, atau permohonan kasasi yang 
tidak disampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 
14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat 
dalam buku daftar. 

- Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara yang 
dimohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada 
Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak 
memenuhi persyaratan formal. 

- Permohonan tersebut dibuataan surat keterangan yang 
ditanda tangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua 
Pengadilan Agama yang berisi tentang keterangan tidak 
meneruskan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung 
dengan alasan tidak memenuhi syarat formal yang 
ditentukan Undang-Undang. 

- Ketua Pengadilan Agama melaporkan kepada Mahkamah 
Agung dan Panitera mengirimkan laporan yang telah 
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama serta 
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mencatat dalam kolom keterangan buku register dengan 
kode “TMS” (Tidak Memenuhi Syarat Formal). 

6. Pemberkasan Perkara 

 Dalam tertib berkas perkara dikenal dengan istilah 
Berkas A dan Berkas B, atau disebut pula dengan Bundel A dan 
Bundel B. 
 Bundel A meruakan himunan surat-surat yang diawali 
dengan surat gugat dan semua kegiatan/proses 
persidangan/pemeriksaan perkara tersebut, yang selalu 
disimpan di pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. 
Apabila tidak dilakukan upaya hukum banding, bundle tersebu 
dinamakan “berkas perkara’’ saja, tanpa ada penyebutan Bundel 
A dan Bundel B. 
 Bundel B merupakan himpuanan surat-surat yang 
diawali dengan permohonan pernyataan banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali, serta semua kegiatan dengan adanya 
permohonan banding, akan menjadi arsip berkas perkara 
Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan bundel B yang berkaitan 
dengan adanya permohonan kasasi peninjauan kermbali akan 
menjadi arsip berkas perkara Mahkamah Agung. 
 Tertib berkas Bundel A dan Bundel B dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
 

No. Bundel Tertib Berkas 

1 2 3 

1. Bundel A 

(Arsip PA) 

1) Surat gugat; 
2) Penetapan majelis hakim; 
3) Penugasan panitera pengganti; 
4) Penetapan hari sidang; 
5) Relaas panggilan; 
6) Berita acara panggilan; 
7) Surat kuasa (bila mewakilkan kepada 
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kuasa); 
8) Penetapan sita; 
9) Beriata acara penyitaan; 
10) lampiran- lampiran surat yang  

diajukan pihak-pihak   
(bila ada); 

11) Surat-Surat Bukti Penggugat ; 
12) Surat-surat bukti tergugat; 
13) Tanggapan Bukti-Bukti Terggugat 

dari Penggugat; 
14) Tanggapan Bukti-Bukti Penggugat 

Dari Tergugat; 
15) Berita Acara Pemerikasaan Setempat 

; 
16) Gambar Situasi; dan Surat-Surat 

Lainnya. 

2. Bundel B 

Banding 

1) Salinan Putusan Pengadilan Agama; 
2) Akta Banding; 
3) Akta Pemberitahuan Banding; 
4) Pemberitahuan Penyerahan memori 

banding; 
5) Pemberitahuan Penyerahan kontra 

memori banding; 
6) Pemberitahuan memberi 

kesemnpatan pihak-pihak untuk 
melihat,membaca, dan memeriksa 
(Inzage) berkas perkara; 

7) Surat Kuasa Khusus (bila ada); dan 
8) Tanda bukti pengiriman ongkos 

perkara banding. 

 Bundel B  

Kasasi 

1) Relaas pemberitahuan isi putusan 
banding kepada kedua belah pihak; 

2) Akta permohonan Kasasi; 
3) Surat kuasa khusus dari pemohon 
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 kasasi (bila ada); 
4) Memori Kasasi atau surat keterangan 

tidak mengajukan memori kasasi 
kepada pihak lawan: 

5) Tanda terima memori kasasi; 
6) Relaas Pemberitahuan kasasi kepada 

pihak lawan; 
7) Relaas pemberitahuan memori kasasi 

kepada pihak lawan; 
8) Kontra memori kasasi (bila ada); 
9) Relaas pemberitahuan kontra memori 

kasasi kepada pihak lawan; 
10) Relaas memberikan kesempatan 

pihak-pihak untuk melihat, membaca, 
dan memeriksa (inzage) bekas perkara; 

11) Salinan Putusan Pengadilan Agama; 
12) Tanda bukti setoran biaya kasasi yang 

sah dari bank; dan Surat-surat lain.    

 Bundel B 

Peninjauan 

Kembali 

1) Relaas pemberitahuan isi putusan 
Mahkamah Agung (terutama kepada 
pemohon peninjauan kembali atau 
relas pemberitahuan isi putusan 
banding bila permohonan PK itu 
diajukan atas Putusan Pengadilan 
Tinggi Agama; 

2) Akta permohonan PK; 
3) Surat permohonan PK, dilampiri 

surat bukti; 
4) Tanda terima surat permohonan PK; 
5) Surat Kuasa Khusus (bila ada) 
6) Surat pemberitahuan dan penyerahan 

salinan permohonan PK kepada 
pihak lawan; 

7) Jawaban surat permohonan PK; 
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8) Salinan putusan Pengadilan Agama; 
9) Salinan putusan Pengadilan Tinggi 

Agama 
10) Salinan putusan Mahkamah Agung; 
11) Tanda bukti setoran biaya dari bank; 

dan Surat-surat lain. 

 
C. Pola Register Perkara 

1. Pengertian 

Register berasal dari kata registrum, yang berarti buku 
daftar yang memuat secara lengkap dan terinci mengenai suatu 
hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register 
umum, seperti register perkara, register catatan sipil atau lain—
lain. Menurut Bryan A. Games, register diartikan a book in which 
all docket entries are kept for the varions cases pending in a court yaitu 
sebuah buku yang di dalamnya memuat catatan-catatan 
mengenai berbagai perkara/kasus yang ditangani di suatu 
pengadilan. 

Sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, pola tentang register perkara sangat 
sederhana.Tugas-tugas Kepaniteraan saat itu masih terbatas 
pada fungsi panitera sebagai pembantu Hakim dalam 
persidangan. Pola Register yang digunakan antara lain: 
a. Pola Register berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal 

Binbaga Islam Departemen Agama No. D/Inst./117/1975 
tanggal 12 Agustus 1975, yang terdiri dari Sembilan kolom 
dan tidak dapat menggambarkan keadaan perkara secara 
lengkap. 

b. Pola Register berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal 
Binbaga Islam Departemen Agama No.E/HK/0.04/1983 
tanggal 28 juni 1983, yang terdiri dari 28 kolom, namun 
masih bersifat hal-hal pokok saja. 
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c. Pola Register berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal 
Binbaga bIslam Departemen Agama No.45 kolom, namun 
masih belum mencerminkan kegiatan Peradilan dalam 
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. 
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, pola register sebelumnya 
dipandang sudah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang 
tersebut, sehingga harus diubah dan disempurnakan. Pola 
register yang baru diatur dalam Surat Ketua Mahkamah 
Agung RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 
1991. 

2. Fungsi 

Register perkara berisi tentang uraian keadaan perkara 
sejak perkara didaftarkan sampai dengan diputus serta 
pelaksanaan putusan. Berdasarkan isi register perkara yang 
demikian, maka fungsi register perkara adalah: 
a. Merupakan sumber informasi data perkara 
b. Gambaran tentang kegiatan Hakim dan Panitera yang pada 

akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas dan ini 
dapat digunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi para 
hakim dan Panitera. 

c. Gambaran tentang formasi Hakim dan Panitera, sehingga 
dapat diketahui kebutuhan tenaga Hakim dan Panitera yang 
harus dipenuhi pada setiap Pengadilan Aga ma. 

d. Buku yang dapat digunakan untuk memonitor hilangnya 
berkas perkara. 

3. Macam Register 

Terdapat beberapa macam register perkara, sebagai 
berikut: 

a. Register Induk Perkara Gugatan; 
b. Register Induk Perkara Permohonan; 
c. Register Permohonan Banding; 
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d. Register Permohonan kasasi; 
e. Register Permohonan PK; 
f. Register Surat Kuas Khusus; 
g. Register Penyitaaan Barang Tidak Bergerak; 
h. Register Penyitaaan Barang Bergerak; 
i. Register Eksekusi; 
j. Register Akta Cerai; 
k. Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di 

luar Sengketa. 
l. Register Mediasi dan Bantuan Hukum.10 

Register di Pengadilan Tinggi agama adalah Register 
Perkara Banding; 

4. Pengisian Buku Register 

Hal-hal yang harus diperhataikan dalam pengisian buku 
register, yaitu: 

a. Perlu petugas yang propesional dan penuh tanggung 
jawab 

b. Pengisian dilakukan tepat waktu dengan mengambil data 
dari instrument kegiatan persidangan 

c. Diisi dengan tulisan yang baik dan menghindari 
pemakaian tinta yang berbeda. 

d. Tidak menggunakan re-ttype (type-ex) untuk tulisan yang 
salah tetapi dengan cara renvoi. 

5. Penyimpanan Buku Register 

Disimpan dalam lemari Khusus agar terhindar dari 
kerusakan dan terjaga keasliannya, sehinggga data-data yang ada 
dalam register dapat terus terpelihara. 

                                                             

10Sesuai maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan 

SEMA Noo. 10 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang pedoman 

Pemberian Bantuan Hukum. 
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D. Pola Keuangan Perkara 

1. Dasar Hukum 
Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah 

Pasal 121 Ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg., yaitu 
perkara yang besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan. 

Asas yang dianut oleh ketentuan tersebut adalah tidak 
ada biaya tidak ada perkara, kecuali perkara prodeo sebaimana 
ditentukan Pasal 237 HIR dan Pasal 237 RBg. 

Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 
43/TUADA/AG/III-UM/IX/1992 tanggal 23 November 
1992 yang ditunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 
Pengadilan Agama seluruh Indonesia menjelaskan  bahwa  yang  
dimaksud  dengan  biaya  perkara menurut Pasal 121 HIR dan 
145 RBg. Adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses.  

Biaya kepaniteraan meliputi pungutan-pungutan sebagai 
pelayanan pengadilan yang harus disetor ke Kas Negara. 
Sedangkan biaya proses meliputi biaya panggilan, pengambilan 
sumpah, penyitaan, eksekusi, pemeriksaan setempat, 
pemberitahuan putusan, lain-lain atas perintah Pengadilan. 

2. Buku Keuangan Perkara  

Buku Keuangan perkara terdiri dari : 

a. Buku Jurnal Keuangan Perkara 

Buku jurnal keuangan perkara mencatat tentang 
kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap 
perkara, sehingga jurnal untuk setiap perkara itu merupakan 
rekening koran bagi pembayar panjar perkara untuk tingkat 
pertama, banding, kasasi, dan peninjaua kembali. Jurnal 
keuangan perkara merupakan pertanggungjawaban Panitera 
terhadap pihak ketiga sebagai pembayar panjar perkara. Buku 
Jurnal dalam Buku Keuangan Perkara adalah:  

a. Jurnal Perkara Gugatan (KI-PAI/G) 
b. Jurnal Perkara Permohonan (KI-PAI/P) 
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c. Jurnal Permohonan Banding (KI-PA2) 
d. Jurnal Permohonan Kasasi (KI-PA3) 
e. Jurnal Permohonan PK (KI-PA4) 
f. Jurnal Permohonan Eksekusi (KI-PA5).11 

b. Buku Induk Keuangan Perkara. 

Semua kegiatan yang terjadi dalam buku juranal  
keuangan perkara yang berupa buku tabelaris. Buku tabelaris ini 
mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya 
perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan dan 
Dicatat setiap hari. 

Buku induk yang berkaitan dengan keuangan perkara di 
Pengadilan Agama adalah Buku Induk Keuangan Perkara, Buku 
Keuangan Eksekusi, dan Buku Penerimaan Hak-hak 
Kepaniteraan. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama hanya 
ada dua buku induk keuangan, yaitu Buku Induk keuangan 
Perkara (KI-PA6), Buku Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7) 
dan Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan (KI-PA8).12 

Buku tabelaris Induk Keuangan Perkara merupakan 
pertanggungjawaban Panitera menngenai uang perkara yang ada 
dalam pengawasannya berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Panitera 
bertanggung jawab terhadap pengurusan semua biaya perkara. 
Khusus dalam hal ekssekusi, pertanggungjawabannya kepada 
pemohon eksekusi, sehingga semua biaya eksekusi dibukukan 
khusus dalam buku jurnal eksekusi tersendiri dan semua 
kegiatan dalam jurnal eksekusi dimasukkan  dalam buku 
tabelaris Keuangan Eksekusi. Keuangan dalam buku tabelaris 
perkara merupakan keuangan perkara yang masih dalam proses, 
sedangkan keuangan biaya eksekusi ditujukan pada perkara yang 

                                                             
11Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 38. 
12Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 38. 
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sudah selesai dan hanya berhubungan dengan masalah eksekusi 
suatu putusan. Oleh karena itu kedua buku tersebut dipisahkan. 

Biaya penerimaan uang Hak-hak Kepaniteraan 
merupakan pertanggungjawaban terhadap biaya kepaniteraan 
(griffer costen) terhadap Negara yang disetor kepada Bendahara 
Rutin (UYHD) untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.   

E. Pola Pelaporan Perkara 

1. Dasar Hukum 

Pasal 39 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas 
perbuatan pengadilan, penyelenggaraan administrasi dan 
keuangan  dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 

Pengawasan terhadap aparat pengadilan dilakukan oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama 
yang merupakan pengawasan melekat, dengan cara memberikan 
petunjuk, tegoran dan peringatan dalam kedudukannya sebagai 
atasan langsung, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989. 

2. Fungsi 

Pelaporan perkara peradilan agama, berfungsi: 

a. Sebagai alat pantau segala tingkah laku dan perbuatan hakim 
dan pejabat kepaniteraan oleh Mahkamah Agung dan 
Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah 
Agung. 

b. Sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang 
dibutuhkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 
Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Surat 
Keputusan Mahkamah Agung No.KMA/009/SK/II/1988. 
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c. Sebagai bahan dan dasar bagi Mahkamah Agung untuk 
mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh 
Pengadilan Tinggi Agama dan sebagai bahan dan dasar bagi 
Pengadilan Tinggi Agama untuk mengevaluasi hasil 
pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. 

d. Sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang 
telah dicapai, sehingga dalam mengambil keputusan dalam 
rangka pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai 
dengan rencana. 

3. Macam Laporan 

Sebelum pola Bindalmin dilaksanakan di Pengadilan 
Agama, keberadaan laporan masih bersifat data, belum 
sepenuhnya bersifat evaluasi. Setelah dilaksanakan Pola 
Bindalmin sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991,maka pola 
laporan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 
sebagai berikut: 
a. Laporan Pengadilan Agama 

1. LI-PA1 : Laporan Keadaan Perkara 
2. LI-PA2 : Laporan Perkara yang dimohonkan Banding 
3. LI-PA3 : Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi 
4. LI-PA4 : Laporan Perkara ysng dimohonkan PK 
5. LI-PA5 : Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi 
6. LI-PA6 : Laporan tentang Kegiatan Hakim 
7. LI-PA7 : Laporan Keuangan Perkara 
8. LI-PA8 : Laporan Jenis Perkara.13 

- Asli Laporan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama yang mewilayahi Pengadilan Agama tersebut, 
sedangkan lembar rangkap dari setiap laporan 
dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI. 

                                                             
13Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 39. 
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- Laporan Keadaan Perkara (LI-PA1), Laporan Keuangan 
(LI-PA7), dan Laporan jenis perkara (LI-PA8) dibuat 
setiap akhir bulan. 

- Laporan Keadaan perkara yang dimohonkan banding 
(LI-PA2), kasasi (LI-PA3), PK (LI-PA4), eksekusi (LI-
PA5), dibuat untuk setiap 4 (empat) bulan, yaitu pada 
akhir bulan April, Agustus, dan Desember. 

- Laporan tentang Kegiatan Hakim (LI-PA6) dibuat 
untuk setiap 6 bulan yaitu pada akhir bulan Juni dan 
Desember. 

b. Laporan Pengadilan Tiinggi Agama 
1. LII-A1 : Laporan Keadaan Perkara 
2. LII-A2 : Laporan Keadaan Hakim 
3. LII-A3 : LaporaN Keuangan Perkara 

- Asli Laporan dikirim kepada Mahkamah Agung RI. 
- Laporan Keadaan Perkara (LII-AI), Laporan-

laporan Kegiatan Hakim (LII-A2), dan Laporan 
Keuangan Perkara (LII-A3) dibuat setiap akhir 
bulan. 

F. Pola Kearsipan Perkara 

1. Pengertian 

 Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan memberikan pengertian 
arsip yaitu; 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-

lembaga Negara dan badan-badan pemerintahan dalam 

bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok, dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan 

swasta dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, 

baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam 

rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 
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Peran yang sangat penting dari arsip adalah sebagai 

pusat ingatan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka 

pembinaan hokum nasional. Masalah kearsipan tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan dan 

arus ditangani dengan baik dan benar. 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum kearsipan perkara adalah:   

a.  RBg pasal 711 atau HIR Pasal 383, disebutkan bahwa segala 
keputusan-keputusan selalu harus tinggal tersimpan dalam 
penyimpanan surat (arsip) di Pengadilan, dan tidak dapat 
dipindahkan, kecuali dalam hal-hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang. 

b. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama menyebutkan: 
Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, 
dokumen, buku daftar, akta, biaya perkara, uang titipan 
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-
surat lain yang disimpan di ruang kepaniteraan, serta tidak 
dapat dipindahkan kecuali atas izin ketua PA. 
Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas 
perkara tidak bole dibawa keluar ruang kepaniteraan, kecuali 
atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-
undang. 

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 
KMA/004/II/1992 dikemukakan  sebagai berikut: 

“Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas 
memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi 
perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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d. Tugas kearsipan ini berdasarkan pasal 6, 9, 12, 15, dan 21 
UU N. 7 Tahun 1989 menjadi tanggungjawab Panmud 
Kepaniteraan Hukum.14 

3. Penataan Arsip Perkara 

Arsip mempunyai nilai administrasi (administrasi value), 
nilai hukum (legal value), nilai keuangan (fiscal value), nilai 
penelitian (research value), dan nilai dokumentasi (document value), 
oleh karena itu administrasi kearsipan harus diselenggarakan 
dengan baik. 
Ada 5 (lima) macam system penataan arsip, yaitu: 
a. Sistem Abjad (Alphabetical Filing System), yaitu system 

penataan arsip berdasarkan pada urutan abjad. 
b. Sistem Masalah/Perihal (Subject Filing System), yaitu system 

penataan arsip berdasarkan masalah. 
c. Sistem Nomor (Numerical Filing System), yaitu system 

penataan arsip berdasarkan nomor. 
d. Sistem Tanggal/Urutan Waktu (Chronological Filing System), 

yaitu system penataan arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan 
tahun. 

e. Sistem Wilaya (Gegraphical Filing System), yaitu sistem 
penataan arsip berdasarkan tempat, atau daerah tertentu. 

Sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
No.KMA/001/SK/I.1991, jenis penataan arsip berkas perkara 
dapat digolongan pada jenis Subjek Filing System dan 
sekaligusNumerical filing System yaitu berdasrkan jenis perkara 
dan nomor perkara.penyusunan arsip berkas perkara digolong-
golongkan pada jenis perkara yaitu perkara-perkara gugatan, 
perkara permohonan, dan berkas permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Selanjutnya arsip 
tersebut disususn secara berurutan berdasarkan nomor perkara. 

                                                             
14Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 39. 
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Dengan penataan arsip yang demikian, akan memudahkan 
dalam pencarian arsip yang diperlukan. 

4. Berkas Perkara 

Berkas Perkara terdiri dari : 
a. Berkas perkara yang masih berjalan, yaitu berkas perkara 

yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama. Berkas perkara 
ini belum digolongkan arsip berkas perkara karena masih 
dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Berkas ini 
disimpan oleh Meja Pertama, Panitera Muda Gugatan atau 
Panitera Muda Permohonan. 

b. Arsip berkas perkara, yaitu berkas perkara yang mendapat 
penyelesaian secara tuntas. Berkas ini disimpan oleh 
Panitera Muda Hukum.15 

5. Penanganan Arsip Putusan yang Hilang 

Kemungkinan hilangnya arsip putusan/penetapan 
Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1952. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Apabila ditemukan salinan/turunan putusan/penetapannya, 

maka salinan sah tersebut disimpan sebagai surat 
putusan/penetapan asli. 

b. Apabila di Pengadilan tidak ditemukan turunannya, maka 
diminta kepada pihak-pihak yang memiliki salinan 
putusan/penetapan tersebut untuk diserahkan kepada 
Pengadilan dengan suatu surat perintah dari Pengadilan. 

c. Yang bersangkutan dapat diberi turunan dari turunan sah 
tersebut 

d. Apabila ia menolak untuk menyerahkan salinan sah 
tersebutpada Pengadilan, maka ia dapat dijatuhi pidana 
maksimal 4 bulan 2 minggu, dan perbuatan/tindakan 
tersebut merupakan tindakan kejahatan. 

                                                             
15Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, h. 50. 
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e. Apabila salinan resmi tidak ditemukan lagi, maka dibuat 
salinan/turunan dictum/amar putusan/penetapan yang ada 
pada berita acara persidangan 

f. Apabila berita acara persidangan pun tidak ditemukan, maka 
dicari dari register perkara-perkara dan dibuatkan turunan 
dictum putusan/penetapan yang ada pada register tersebut. 

g. Kehilangan tersebut harus dinyatakan dalam suatu surat 
keterangan yang dibuat oleh Hakim dan Panitera yang 
menjatuhkan putusan tersebut. 
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BAB   VI 

KEJURUSITAAN PERADILAN AGAMA 

A. Pengertian Juru Sita 

           Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan 

pengertian tentang Juru Sita pada Pasal 1 angka 5 bahwa Juru 

Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan /atau 

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama. Pengertian ini 

belum memberikan  gambaran yang jelas tentang Juru Sita, 

namun sifatnya hanya menegaskan bahwa Juru Sita atau Juru 

Sita Pengganti hanya ada di Pengadilan Agama sebagai 

Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada juru sita atau Juru Sita 

Pengganti  di Pengadilan Tingkat Banding tidak melaksanakan 

tugas-tugas kejurusitaan. 

           Menurut Kamus Hukum, Pengertian Juru Sita atau 

Deurwarder dalam bahasa belanda dan Bailiff dalam bahsa inggris 

adalah perjabat yang melaksanakan pemanggilan, 

pemberitahuan, dan semua surat-surat yang berkaitan  dengan 

tugas kejurusitaan, dan menjalankan putusan. 

           Berdasarkan R.O (Reglement op de Rechtterlijke Organisatie en 

hed beleid Justitie in Indonesia) Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 

Nomor 57 dinyatakan bahwa Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

adalah Pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang diangkat dan 

diberhentikan oleh residen dalam wilayah hukum dimana 

Pengadialn Negeri itu berada.1 

Berdasarkan pasal  38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Juru Sita dan Juru Sita Pengganti adalah Pegawai umum 

yaitu pegawai negeri yang sengaja diangkat oleh pemerintah 

untuk melaksanakan tugas ke-jurusitaan di Pengadilan Agama di 

                                                             
1H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 93. 
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mana dia bertugas atau ditempatkan, termasuk dalam kelompok 

tenaga fungsional.2 Selanjutnya, Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti adalah bagian kepaniteraan suatu pengadilan. Dan 

merupakan pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada 

ketua dan bertugas sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diberikan pengertian 

bahwa Juru Sita adalah pejabat Pengadilan yang bertugas 

melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan, baik tugas yang sifatnya 

pemberitahuan, seperti pemanggilan sidang dan pemberitahuan 

isi putusan, maupun tugas yang berupa tindakan, seperti 

penyitaan, pelelangan, pengosongan, dan sebagainya. 

B. Landasan Hukum Kejurusitaan 

Jurusita dan kejurusitaan petama kali diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, kemudian dipertegas 

tugas dan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 

Dan setelah lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang peradilan Agama, sita dan penyitaan yang selama ini 

hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, juga diberlakukan 

di lingkungan peradilan Agama. 

Dalam pasal 38-42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama dikemukakan bahwa pada setiap 

Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti. Kelembagaan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

ditetapkan dalam kedudukannya baik sebagai struktural maupun 

sebagai teknis fungsional. 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 004/SK/I/1992 

tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan 
                                                             

2H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 95. 
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Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung RI 

menetapkan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebagai bagian 

kepaniteraan suatu pengadilan. Dan merupakan pembantu 

pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua dan bertugas 

memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara 

dan administrasi lainnya berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. 

C. Tugas dan Fungsi Juru Sita  

Tugas Juru Sita disebutkan dalam Pasal 103 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, yaitu : 

1. Juru Sita Bertugas 

a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 

Ketua Sidang. 

b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-

teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan 

Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan 

undang-undang. 

c) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan. 

d) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya 

diserahkan  kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum 

Pengadilan yang bersangkutan. Tugas-tugas Juru Sita 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua: 

a) Tugas juru sita yang sifatnya memberitahukan sesuatu. 

Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 ayat (1) huruf a dan b  termasuk dalam klsifikasi 

yang sifatnya memberitahukan sesuatu. 

b) Tugas Juru Sita yang berupa suatu tindakan. Pasal 103 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ayat (1) huruf  

c  dan  d  termasuk dalam klasifikasi ini. 

Tugas-tugas Juru Sita dan Juru Sita Penggati 

sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 103 Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, hampir sama dengan 

yang disebutkan dalam pasal 198 R.O yang menyebutkan bahwa 

tugas dan wewenang Juru Sita dan Juru Sita Pengganti adalah 

melakukan pemberitahuan pengadilan, pemgumuman, protes-

protes dan eksploit lain yang bersangkutan ataupun tidak 

bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam proses, 

mengadakan segala macam panggilan, teguran dan 

pemberitahuan tentang kapan dimulainya perkara atau instruksi 

yang bersangkutan dengan perkara perdata atau perkara pidana 

dan menjalankan semua eksploit untuk melaksanakan perintah-

perintah hakim dan arrest-ar-rest baik dalam perkara perdata 

maupun perkara pidana.3 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti memiliki tugas yang 

sangat berat, karena selain melaksanakan tugas penyitaan juga 

melaksanakan tugas-tugas pengadilan yang diberikan oleh ketua 

majelis hakim, dan merupakan tugas yang sangat penting dan 

wajib dilaksanakan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti karena 

berkaitan dengan proses penyelesaian perkara yang sedang 

diproses dalam persidangan atau tugas-tugas lain setelah perkara 

itu diputus.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti merupakan patner utama panitera dan 

panitera pengganti dalam proses penyelenggaraan perkara dalam 

proses persidangan, dan tugas tambahan selain tugas bersama 

panitera adalah berkaitan dengan penyitaan. 

Dalam menjalankan tugasnya, Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan 

pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia 

sendiri berkepentingan, tidak boleh merangkap menjadi 

Penasihat Hukum, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap 

                                                             
3H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 96.  
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oleh juru sita dan juru sita pengganti yang diatur oleh 

Mahkamah Agung.  

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti melaksanakan 

tugasnya yang berkaitan dengan pemberitahuan, seperti 

pemanggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan, dan tugas 

yang berupa tindakan, seperti penyitaan, pelelangan, 

pengosongan, dan sebagainya 

a. Pemanggilan 

Salah satu tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti adalah 

melakukan pemanggilan atau pemberitahuan (exploot) yang 

harus disampaikan dengan risalah tertulis (schriftelijk relaas). 

Ekploot dalam bahasa Belanda atau Exploit dalam bahasa 

Prancis adalah surat panggilan yang disampaikan oleh Juru 

Sita/Juru Sita Pengganti. Sedangkan relaas adalah berita acara 

pemanggilan sebagai isi dari exploot tersebut. Dalam 

perkembangannya, istilah yang lazim digunakan bukan exploot  

atau exploit, tetapi relaas panggilan, karena memang substansi 

dari exploot tersebut adalah relaas panggilan atau berita acara 

panggilan. 

           Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta 

autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, 

dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga 

hal yang tercantum dalam relaas dianggap benar, kecuali dapat 

dibuktikan sebaliknya. 

1. Asas Pemanggilan 

Asas yang harus diperhatikan dalam pemanggilan: 

a) Pemanggilan dilaksanakan secara resmi, artinya sasaran atau 

objek pemanggilan tepat dan tata cara pemanggilan sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 
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b) Pemanggilan memenuhi waktu yang patut (property), 

artinya tenggang waktu antara pemanggilan yang dilakukan 

dengan hari sidang tidak kurang dari tiga hari. 

2. Tata Cara Pemanggilan 

a. Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan di 

tempat tinggal orang ang dipanggil (in person). 

b. Apabila orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat 

kediamannya, panggilan boleh disampaikan melalui lurah 

atau Kepal Desa. 

c. Pemanggilan terhadap pihak yang berada diluar wilayah 

hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, meminta 

bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

kediaman pihak yang dipanggil, dan selanjutnya Pengadilan 

Agama tersebut mengirimkan relaas kepada Pengadilan 

Agama yang meminta bantuan. 

d. Apabila orang yang dipanggil tidak diketahui tempat 

tinggalnya, maka dilakukan pemanggilan melalui 

Bupati/Walikota. Surat panggilan tersebut ditempelkan di 

papan pengumuman pengadilan. Khususnya untuk perkara 

perkawinan, pemanggilan dilakukan melalui suatu atau 

beberapa surat kabar atau media lain sebanyak dua kali 

dengan tenggang waktu satu bulan  antara pengumuman 

pertama dengan yang kedua, dan tenggang waktuantara 

panggilan terakhir dengan hari sidang sekurang-kurangnya 

tiga bulan. 

e. Pemanggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri 

c.q. Dirjen Protokoler yang tembusannya disampaikan 

kepada Kedutaan  Besar setempat, apabila orang yang 

dipanggil bertempat kedududkan di luar negeri. 

f. Panggilan disampaikan kepada ahli waris, apabila orang 

yang dipanggil meninggal dunia.  
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b. Penyitaan 

1. Pengertian 

         Sita atau beslaag dalam bahasa Belanda adalah suatu 

tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas 

permohonan salah satu pihak yang berperkara, untuk 

mengamankan objek sengketa atau yang menjadi jaminan dari 

kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai 

jaminan, dirusak atau dimusnahkan  oleh pemegang atau pihak 

yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agara 

putusan Hakim  dapat dilaksanakan sebagimana mestinya. 

Sita atau penyitaan merupakan tindakan paksa yang 

dilakukan oleh hakim terhadap suatu barang untuk diletakkan 

atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sia-sia 

apabila memperoleh kekuatan hukum tetap.4  

2. Macam-macam Sita 

a. Sita Revindikasi 

Sita revindikasi atau revindacatoir beslag adalah Sita 

terhadap barang bergerak yang diajukan oleh pemilik barang 

(owner’s claim) yang sah untuk menuntut kembali barang 

miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. 

Sita revindikasi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

 Sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan Penggugat 

terhadap barang milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh 

Tergugat, 

 Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai 

leh Tergugat secara tidak sah atau melawan hukum atau juga 

tergugat tidak berhak atasnya,  

                                                             

4Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama, (Cet. I; 

Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 133.  
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 Obyek sita revindikasi ini hanya terbatas pada benda 

bergerak saja dan tidak mungkin dikabulkan terhadap benda 

tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak 

milik.5 

b. Sita Jaminan 

Sita jaminan atau conservatoir beslag adalah sita yang 

diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun 

terrhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak yang bertujuan untuk member jaminan kepada 

penggugat agar  harta yang disengketakan atau harta milik 

tergugat  tetap ada dan utuh sehingga sita itu member jaminan 

kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa 

pada saat putusan di laksanakan. 

Sita Jaminan mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

 Sita Jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status 

pemiliknya atau terhadap aharta kekayaan Tergugat dalam 

sengketa utang-piutang atau juga dalam sengketa dan 

tuntutan ganti rugi 

 Objek sita Jaminan itu bias meliputi barang yang bergerak 

atau barang yang tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan 

terhadap yang berwujud dan tidak berwujud ataui 

lichammelyk en onlichammelyk, 

 Pembatasan Jaminan bias hanya pada barang-barang 

tertentu gugatan didalilkan berdasarkan sengketa hak milik 

atas barang yang tertentu atau bias meliputi seluruh 

kekayaan tergugat sampai mencakup jumlah seluruh tagihan 

apabila gugatan didasarkan atas utang-piutang atau tuntutan 

ganti rugi. 

                                                             

5H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 99. 
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 Tujuan sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin gugatan  

penggugat tidak illussoir (hampa) pada saat putusan nanti 

memperleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin 

keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu dieksekusi. 

c. Sita Harta Bersama  

Sita harta bersama atau maritale beslag adalah sita yang 

diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada pada 

suami maupun yang berada pada  istri dalam perkara perceraian 

atau gugatan harta bersama. 

Landasan Hukum sita harta bersama disebutkan dalam 

pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dikemukakan bahwa selama berlangsung gugatan 

perceraian, penbgadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu 

untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak 

bersama suami isteri atau barang yang menjadi hak suami atau 

barang yang menjadi hak isteri. 

d. Sita Eksekusi 

Sita eksekusi atau executorial beslag adalah sita yang 

diletakkan atas barang-barang yang tercantum dalam amar 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan 

tindakan awal pelaksanaan eksekusi secara paksa, yang 

selanjutnya dilakukan penjualan lelang terhadap barang-barang 

tersebut. Sita ini tidak dilakukan terhadap barang-barang yang 

sebelumnya sudah diletakkan sita, karena setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap, maka barang-barang yang disita 

langsung menjadi menjadi sita eksekusi demi hokum. Sita ini 

biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan untuk 

membayar sejumlah uang. 

Adapun cirri-ciri sita eksekusi adalah: 

 Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan peradilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak 
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dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang 

disengketakan; 

 Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan 

putusan peradilan agama yang berakhir dengan tindakan 

pelelangan; 

 Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaandengan 

pembayarasn sejumlah uang dan ganti rugi, 

 Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada 

di tangan ketua Pengadilan Agama bukan atas perintah 

ketua majelis hakim, 

 Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai 

pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dang anti rugi 

terpenuhi.6 

3. Tata Cara Penyitaan 

Pedoman dalam pelaksanaan sita adalah Surat Endaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 9 

Desember 1975, yakni diperintahkan kepada hakim agar dalam 

pelaksanaan sita supaya; 

(1)  Berhati-hati dalam penerapan sita jaminan dan jangan 

sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan 

dalam pasal 227 HIR dan pasal 261 R.Bg,  

(2) Harus memerhatikan betul tentang adanya perbedaan yang 

prinsipil antara konsevatiir beslag, revendikator beslag, konvevatir 

beslag  

(3)  Teliti dengan sungguh-sungguh tentang alasan permohonan 

sita jaminan tersebut atau teliti lebih dahulu tentang alasan 

menetapkan adanya sita jaminan terutama tentang;  

o adanya persangkaan yang beralasan yang dibenarkan 

oleh hukum,  

                                                             
6H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 100. 
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o adanya persangkaan yang kuat kepada Tergugat untuk 

menghilangkan barang-barang yang masih menjadi 

sengketa dan  

o adanya persangkaan yang kuat bahwa Tergugat 

bermaksud menjauhkan barang-barang yang menjadi 

sengketa itu dari kepentingan Penggugat sebelum 

putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

(4) Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak 

jauh melampaui nilai gugatan atau nilai yang menjadi 

sengketa harus seimbang dengan yang digugat, 

(5) Agar yang disita barang-barang bergerak lebih dahulu, kalau 

tidak cukup baru disita barang-barang tidak bergerak atau 

barang tetap seperti tanah, kapal dan lain-lain, 

(6) agar selalu diingat tentang ketentuan yang tersebut dalam 

Pasal 198-199 HIR dan pasal 213-214 R.Bg.7 

Dalam hal pelaksanaan sita barang-barang yang tidak 

bergerak, Mahkamah Agung RI dengan surat Edaran Nomor 2 

Tahun 1962 tangngal 25 April 1962 mengajurkan kepada 

pengadilan agar memedomani hal-hal sebagai berikut:  

(1) Haruslah dilaksanakan ditempat kediaman rang yang 

menguasai barang-barang tersebut,  

(2) Harus datang ke tempat Lurah/Kepala Desa dan melapor 

tentang akan adanya sita yang objeknya terdapat di dalam 

wilayah kelurahan/desa yang mereka pimpin,  

(3) Pelaksanaan sita tersebut harus dilaksanakan ditempat 

barang-barang itu berada dengan mencocokkan batas-

batasnya, luasnya dan disaksikan oleh aparat kelurahan desa 

setempat dan,  

(4) Harus cocok luas dan batasnya dengan surat permohonan 

sita yang diajukan kepada pengadilan, jika ternyata tidak 

                                                             
7H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 104. 
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terdapat barang yang akan disita itu (proses verbal van non 

bevinding).8 

Selain pedoman penyitaan tersebut, juga perlu 

diperhatikan prinsip-prinsip sita dan penyitaan sebagai berikut: 

1. Harus ada persangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat 

sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal 

untuk menjual, memindahkan atau mengalihkan barang-

barangnya; 

2. Barang yang dimintakan penyitaan kepunyaan tergugat atau 

kepunyaan sendiri (jelas kepemilikannya); 

3. Permohonan diajukan secara tertulis kepada ketua 

pengadilan yang memeriksa perkaranya; 

4. Objeknya terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak; 

5. Sekedar cukup untuk memenuhi pembayaran tuntutan atau 

utang.9 

Tata cara penyitaan dapat dikemukakan secara garis  

besar sebagi berikut: 

a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan 

- Surat penetapan sita dibuat oleh Ketua atau Majelis 

Hakim yang bersangkutan. 

- Surat penetapan berisi perintah kepada Panitera atau 

Juru Sita untuk melaksanakan sita terhadap objek yang 

disebutkan dalam surat penetapan. 

b. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita 

                                                             

8Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 

(Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 265. 

9Ex Pasal 227 HIR/261 RBg dalam Ahmad Fathoni Ramli, 

Administrasi Peradilan Agama, (Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 

133. 
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- Berdasrkan Pasal 197 Ayat (2) HIR, perintah 

menjalankan sita ditujukan kepada Panitera dan dapat 

diganti apabila Panitera berhalangan karena pekerjaan 

jabatannya. 

- Dalam praktik, dengan adanya jabatan fungsional Juru 

Sita atau Juru Sita Pengganti berdasarkan Pasal 38 

jo.Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

perintah melaksanakan penyitaan tersebut dapat 

langsung diberikan kepada JuruSita atau Juru Sita 

Pengganti yang ditunjuk dalam surat penetapan. 

c. Pemberitahuan penyitaan 

- Secara formal penyitaan harus diberitahukan kepada 

termohon sita atau tergugat dan hal ini bersifat 

imperative. 

- Pemberitahuan tersebut berisi: 

a) Jam, hari, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan sita. 

b) Menyebutkan barang dan tempat penyitaan. 

c) Agar menghadiri pelaksanaan sita. 

d. Juru Sita dibantu oleh 2 orang saksi 

- Saksi-saksi tersebut disebutkan nama, umur, pekerjaan, 

dan tempat tinggalnya dalm berita acara penyitaan. 

- Saksi harus penduduk Indonesia, berumur minimal 21 

tahun, dan orang yang dapat dipercaya. 

e. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang 

- Juru Sita dan saksi dating ke tempat barang yang akan 

disita. 

- Penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang berada 

adalah tidak sah. 

f. Membuat berita acara penyitaan 

Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara 

penyitaan, yaitu: 
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- Nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat penetapan 

perintah sita, sebagai dasar pelaksanaan sita. 

- Hari, tnggal, bulan, tahun, dan jam pelaksanaan 

penyitaan. 

- Nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi-saksi. 

- Jumlah barang yang disita dijelaskan secara rinci. 

- Apabila tergugat (termohon sita) hadir, dijelaskan 

bahwa berita acara dibuat dihadapannya, apabila tidak 

hadir juga dicatat dalam berita acara penyitaan. 

- Penegasan bahwa penjagaan objek sita diserahan kepada 

tergugat/termohon sita. 

- Berita acara ditandatangani oleh Juru Sita dan saksi-

saksi. 

g. Pendaftaran sita 

- Mendaftarkan dan mengumunkan berita acara penyitaan 

di kantor pendaftaran yang berwenang untuk itu. 

- Apabila barang yang tidak bergerak berupa tanah 

bersertifikat, didaftarkan kepada badan pertanahan 

Nasional. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat 

dicatatkan dalam buku  Letter C di Kantor Lurah/Desa. 

h. Menempatkan barang sitaan di tempat semula 

- Penjagaan sita atas barang bergerak atau tidak bergerak  

diserahkan kepada tergugat/termohon sita. 

- Dilarang mengalihkan maupun menyerahkan penjagaan 

dan penguasaan kepada pemohon sita (penggugat) atau 

kepada pihakketiga maupun KepalaDesa. 

- Termohon sita berhak memakai, menikmati, dan 

mengoperasikan kegiatan usaha yang melekat pada 

barang sita, kecuali apabila pemakaian itu berakibat 

barang sitaan menjadi habis dalam pemakaian. 

c. Pelaksanaan Putusan 

1. Pengertian  
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Eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi 

kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan 

yang tercantum dalam putusan tersebut. Pelaksanaan putusan 

atau eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang 

dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung 

perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah 

uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar 

sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang 

memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak 

yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela 

sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk 

melaksanakannya.10  

2. Asas Pelaksanan Putusan 

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu: 

1. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali 

pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad, putusan provisi, 

putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta. 

2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah 

dilakukan teguran (aanmaning) olek Ketua Pengadilan 

Agama. 

3. Putusan mengandung amar condemnatoir. Ciri putusan yang 

bersifat  condemnatoir  mengandung salah satu amar diawali 

dengan kata menghukum atau memerintahkan. 

4. Eksekusi dibawah  pimpinan Ketua Pengadilan Agama. 

Pengadilang yang berwenang  melaksanakan eksekusi adalah 

Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau 

Pengadilan Agama  yang diberi delegasi wewenang oleh 

Pengadilan Agama yang memutusnya. 

                                                             
10H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 313. 
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3. Macam-macam  Pelaksanaan Putusan 

Sudukno Mertokusumo dalam Abdul Manan 

mengemukakan ada 3 jenis eksekusi beberapa macam eksekusi, 

yaitu: 

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak  yang dikalahkan 

untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam 

pasal 196 HIR dan pasal 208 RBg; 

2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk 

melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 

225 HIR dan pasal 259 RBg. 

3. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang 

memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang 

yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan 

secara sukarela, sebagaimana diatur dalam pasal 1033 Rv, 

dan eksekusi jenis ini tidak dikenal dalam HIR dan RBg. 

Dan Eksekusi riil dengan penjualan lelang. dalam pasal 200 

ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) RBg.11 

Dalam peraktik pengadilan Agama dikenal dua macam 

eksekusi yakni:  

1. Eksekusi riil, yang diatur dalam pasal 200 ayat (11) HIR, 

pasal 218 ayat (2) RBg dan pasal 1033 Rv yang meliputi 

penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian 

dan melakukan sesuatu; 

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau 

executorial verkoop, disebutkan dalam pasal 200 HIR dan 

pasal 215 RBg12 

4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan 
                                                             

11H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 315. 

12Yahya Harahap, Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, 

Pendidikan Hakim Senior angkatan ke I Tugu Bogor, 1991, h. 5 
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Tata cara pelaksanaan putusan  secara garis besar dapat 

dijelaskan senbagai berikut: 

1. Eksekusi Riil 

Pelaksanaan eksekusi riil dapat ditempuh tahapan 

sebagai berikut: 

a. Permohonan eksekusi pihak yang menang 

Permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan 

Agama oleh pihak yang menang karena pihak yang kalah 

tidak mau melaksanakan isi putusan, sebagimana ketentuan 

Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) Rbg. 

b. Membayar biaya eksekusi 

Pemohon membayar biaya eksekusi yang telah ditaksir oleh 

petugas Meja Pertama. Setelah pemohon eksekusi 

membayar biaya perkara, maka permohonan eksekusi 

didaftarkan dalam register eksekusi. 

c. Aanmaning (melaksanakan peringatan) 

Aanmaning dilakukan dengan melakukan pemanggilan 

terhadap termohon eksekusi dengan menetukan hari, 

ytanggal, dan jam persidangan tersebut. Sidang incidental 

untuk aanmaning dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, 

Panitera, dan pihak termohon eksekusi buntuk diberikan 

teguran  agar menjalankan putusan hakim dalam tenggan 

waktu 8 (delapan) hari. Panitera membuat berita acara 

persidangan tersebut sebagai landasan bagi perintah 

eksekusi yang akan dilaksanakan. 

d. Mengeluarkan Surat Perintah eksekusi 

Apabila tenggang waktu yang ditentukan telah lewatdan 

pihak termohon eksekusi tidak maumelaksanakan putusan, 

atau tidak mau menghadiri sidang aanmaning tanpa alas an 

yang sah, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan 

penetapan perintah eksekusi yang ditujukan kepada Panitera 

atau Juru Sita yang namanya harus disebutkan  dengan jelas 
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dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam penetapan 

tersebut harus disebutkan nomor perkara yang hendak 

dieksekusi dan objeknya. Perintah eksekusi sesuai dengan 

amar putusan. 

e. Pelaksanaan eksekusi riil 

Panitera atau Juru Siata yang melaksanakan eksekusi harus 

dating ketempat objek yang akan dieksekusi. Eksekusi 

dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan. Apabila ternyata 

ada perbedaan objek yang akan dieksekusi dengan amar 

putusan, maka Panitera atau Juru Sita harus menghentikan 

eksekusi tersebut dengan membuat berita acara bahwa 

eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena amar putusan 

dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan 

kenyataan di lapangan. 

Berita acara eksekusi memuat hal-hal yaitu: 

1) Jenis barang yang akan dieksekusi. 

2) Letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi. 

3) Hadir atau tidaknya pihak termohon eksekusi. 

4) Penegasan dan keterangan pengawasan barang. 

5) Penjelasan non bevinding untuk yang tidak sesuai dengan 

amar putusan. 

6) Penjelaan eksekusi dapat dijalankan atau tidak. 

7) Hari, tanggal, bulan,jam, dan Tahun pelaksanaan eksekusi. 

8) Berita acara eksekusi ditandatangani olehpejabat pelaksana 

eksekusi, dua orang saksi, kepala desa/lurah/camat 

setempat, dan termohon eksekusi. 

9) Memberitahukan kepada pihak termohon eksekusi tentang 

eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktueksekusi 

dilaksanakan. Apabila tidak hadir, diserahkan salinan atau 

fotocopy berita acara eksekusi tersebut. 
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2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang 

Pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang 

merupakan penghukuman pembayaran sejumlah uang, yang 

berarti Tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada 

Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. 

Objeknya adalah sejumlah uang yang dilunasi Tergugat kepada 

Penggugat. Eksekusi ini dapat dilaksanakan berulang-ulang 

sampai pembayaran sejumlah uang terbayarkan.13 Eksekusi ini 

dapat ditempuh dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Permohonan eksekusi. 

b. Membayar biaya eksekusi. 

c. Aanmaning. 

d. Penetapan sita eksekusi, apabila sebelumnya belum 

diletakkan sita jaminan. 

e. Penetapan perintah eksekusi. 

Setelah dilakukan sita eksekusi, Ketua Pengadilan Agama 

membuat penetapan perintah eksekusi ang berii tentang 

perintah penjualan lelang barang-barang ang telah 

diletakkan sita eksekusi dengan menyebut jelas objek yang 

akan dieksekusi dan putusan yang menjadi dasar eksekusi 

tersebut. 

f. Pengumuman lelang 

Pengumuman lelang barang-barang yang akan dieksekusi 

dilakukan melalui surat kabar atau mass media, sebagimana 

ketentuan Pasal 200 Ayat (6) HIR dan Pasal 217 Ayat (1) 

RBg. Pengumuman lelang barang bergerak dapat dilakukan 

dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama atau melalui surat 

kabar atau mass media lainnya. 

                                                             

13H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 320. 
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Waktu pengumuman lelang dapat dilakukan  sesaat  setelah 

sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah terlampaui 

masa teguran apabila telah ada sita jaminan sebelumnya. 

g. Permintaan lelang 

Setelah diumumkan, Ketua Pengadilan Agama meminta 

bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang 

barang-barang ang telah diletakkan sita eksekusi, dengan 

dilampiri: 

- Salinan putusan Pengadilan Agama; 

- Salinan penetapan sita eksekusi; 

- Salinan berita acara penyitaan; 

- Salinan penetapan lelang; 

- Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang 

berkepentingan; 

- Rincian besarnya jumlah tagihan; 

- Bukti pemilikan barang lelang; dan 

- Bukti pengumuman lelang 

h. Pendaftaran permintaan lelang 

Kantor Lelang Negara mendaftarkan permintaan lelang 

dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran 

terbuka untuk umum, sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang 

Stb.1908 Nomor 189. 

i. Penetapan hari lelang 

Kantor lelang Negara berwenang untuk menetapkan hari 

lelang. 

j. Penetuan syarat lelang dan floor price 

Penentuan syarat lelang menjadi kewenagnan Ketua 

Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pihak penjual 

untuk dan atas nama termohon eksekusi. Kewenangan ini 

meliputi juga mengubah syarat lelang yang telah ditentukan 

sebelumnya. Syarat yang paling penting adalah tata cara 
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penawaran dan pembayaran, yang harus dilampirkan pada 

permintaan lelang agar diketahui umum. 

Ukuran  floor prince atau patokan harga terendah menjadi 

kewenangan Kantor Lelang Negara disesuaikan dengan 

harga pasaran dan nilai ekomnomis barang. 

k. Tata cara penawaran 

Pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang harus 

menngajukan penawaran secara tertulis dalam amplop 

tertutup dengan menyebutkan identitas yang jelas, harga 

yang disanggupinya, dan ditandatangani oleh yang 

bersangkutan. Apabila tidak ada satu pun surat penawaran 

yang mencapai patokan harga, maka penawaran lisan dapat 

dibenarkan dengan persetujuan pihak penjual yaitu 

Pengadilan Agama. 

l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang 

Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu 

minimal sesuai dengan floor prince. 

m. Pembayaran harga lelang 

Pengadilan Agama berhak menentukan syarat-syarat 

pembayaran lelang. Apabila dalam waktu yang ditetapkan 

pemenang lelang belum membayar harga lelang sebagimana 

yang ditentukan, maka atas kelalaian itu dikenakan denda 

sebagimana yang ditentukan pasal 22 Ayat (7) Peraturan 

Lelang Stb. 1908 Nomor 189.  

D. Syarat Juru sita dan Juru Sita Pengganti 

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas 

kejurusitaan. Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan 

diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua 

Pengadilan yang bersangkutan. Juru Sita Pengganti diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.  
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Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Jurusita dan 

Jurusita Pengganti diatur dalam beberapa aturan perundang-

undangan yang belaku, antara lain UU RI Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, UU RI pasal 40 No 49 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang  Peradilan Umum dan pasal 39 UU No. 50 

Tahun  2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikemukakan 

bahwa untuk dapat diangkat menjadi Juru sita dan Juru sita 

Pengganti, seorang calon memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia 

Warga Negara Indonesia merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi oleh seseorang dalam memangku setiap jabatan-

jabatan dalam instansi pemerintahan dalam lingkup Negara 

kesatuan RI. Hal ini sangat penting karena jabatan pekerjaan 

yang akan digeluti dituntut loyalitas dan dedikasi sebagai warga 

Negara yang mencintai bangsa dan negaranya dan bekerja sesuai 

dengan profesinya. Termasuk sebagai Jurusita dan Jurusita 

Pengganti melaksanakan tugasnya sebagai wujud bakti kepada 

tanah air yakni tanah air Indonesia, sehingga dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai Jurusita dan Jurusita Pengganti 

semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemajuan bangsa 

dan Negara, untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat 

Indonesia pencari keadilan dan tidak bertindak merugikan 

bangsa dan Negara yang dicintainya sebagai warga Negara RI. 

b. Beragama Islam 

Syarat beragama Islam Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

merupakan syarat wajib. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam QS al-Nisa/4: 141, yang terjemahannya sebagai berikut: 
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“Allah sama sekali tidak memberikan jalan bagi orang kafir 

atas orang-orang yang beriman.”14 

Ayat al-Qur’an tersebut mengisyaratkan bahwa dalam 

menyelesaikan suatu urusan, apalagi berkaitan dengan urusan 

penyelesaian perkara dalam proses persidangan dan pelaksanaan 

proses penyitaan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti tidak lah 

benar dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam, dan 

wajib beragama Islam. 

Abdul al-Autwah,15 mengemukakan bahwa penyelesaian 

perkara dalam peradilan yang melayani urusan secara umum dan 

terdapat mayoritas umat Islam, serta urusan-urusan yang 

berkaitan dengan urusan umat Islam sebagai wilayah syahadat 

yang bersifat khusus, maka tidak benar bila bukan dari orang 

yang beragama Islam, ketentuan boleh dari orang non muslim 

hanya dalam keadaan darurat. 

Para ahli hukum Islam pengikut Mazhab Syafi’i dengan 

tegas menolak orang non muslim dalam menyelesaikan perkara 

orang-orang Islam dan sangat disyaratkan hendaknya beragama 

Islam dalam penyelesaian perkara pada lembaga peradilan 

Islam.16  

Dalam jangkauan kewenangan Peradilan Agama 

mengadili perkara-perkara dilakukan dengan pendekatan ke-

Islaman, sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 7 Tahun 

                                                             

14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT 

Tahazed, 2009), h. 132. 

15Abdul al-Autwah, Nizamul  Qadha fil Islam, (Qahirah: Mesir, 

Maktab al-Ahram, 1969), h. 24. 

16H. Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaran Peradilan, Suatu 

Kajian dalam system Peradilan Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 23.  
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1989 tentang Peradilan Agama. Seperti yang sudah sering 

disinggung sesuai dengan ketentuan pasal 2, jo pasal 49 ayat (1) , 

jo Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, telah diterapkan salah 

satu asas sentral dalam undang-undang ini ialah asas 

personalitas ke-islaman dipandang sebagai salah satu fundamen 

menegakkan eksistensi lingkungan peradilan agama, sebagai 

pelaksanaan dari penjelasan pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 

1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi 

kekhususan lingkungan peradilan agama, digantungkan kepada 

faktor golongan rakyat “tertentu”. Dan golongan tertentu 

tersebut, dijawab oleh pasal 2, jo pasal 49 ayat (1), jo ppenjelasan 

umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, yakni golongan rakyat “beragama Islam”.17 

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti disyaratkan dengan beragama 

Islam karena dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya 

sangat berkaitan dengan urusan-urusan yang berhubungan 

dengan hukum Islam, seperti dalam urusan gugat cerai yang 

berkaitan dengan penyitaan harta bagi suami isteri, juga 

berkaitan dengan penyitaaan barang-barang yang berhubungan 

dengan urusan ekonomi syari’ah dalam pengadilan agama, dan 

sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga sangat diharuskan syarat beragama Islam bagi 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti. 

c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipercayai sebagai 
sumber sila-sila yang lain. Hubungan antara sila pertama ini 

                                                             
17Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan 

Agama, h. 147. 
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keadilan sangat penting. Sila pertama tersebut menginspirasi 
keempat sila tersebu. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa inilah 
menjiwai seluruh sila Pancasila. Muhammad Hatta (Wakil 
Presiden RI pertama) menyebutkan bahwa Sila Ketuhanan 
Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita 
kenegaraan Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan 
bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa 
Indonesia. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” 
adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktik. Begitu juga 
sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima “Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi tujuan terakhir dari 
ideologi Pancasila. Dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan 
moral yang kukuh. Di bawah bimbingan sila pertama ini, kelima 
sila itu ikat mengikat18.  

Sejalan dengan pandangan Hatta, Syafii Maarif 
mengutip pandangan Mononutu yang menyebutkan bahwa sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tiang utama dan sumber 
dari sila-sila yang lain. Pancasila adalah suatu bentuk filsafat 
yang logis, bersifat religius-monistis untuk dijadikan dasar 
negara. Pancasila adalah titik pertemuan dari segala golongan 
yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa19.  

Bila ditari ke belakang, Sila Ketahuan Yang Maha Esa 
adalah sila pertama ini menggunakan istilah bahasa Sansekerta 
atau bahasa Pali. Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi 
imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran –an. Penggunaan 
awalan ke- dan akhiran –an pada suatu kata dapat mengubah 
makna dari kata itu dan membentuk makna baru, yaitu makna 
mengalami hal atau sifat-sifat. Kata ketuhanan yang beasal dari 

                                                             

18Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, h. 18-20.  

19Ahmad Syafii Maarif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante 

Islam dan Masalah Kenegaraan, h. 151.   
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kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan –an bermakna sifat-
sifat tuhan. Dengan kata lain ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan 
atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan. 

Kata Maha berasal dari bahasa Sansekerta yang bisa 
berarti mulia atau besar. Kata Maha bukan berarti sangat. Kata 
“esa” juga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 
keberadaan yang mutlak. Sedangkan kata “satu” dalam 
pengertian jumlah dalam bahasa Sansekerta  adalah kata “eka”. 
Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan 
yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka” 
bukan kata “esa”.  

Dari arti istilah bahasa Sangsekerta tersebut disimpulkan 
bahwa arti dari Ketahuan Yang Maha Esa bukanlah berarti 
Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual 
yang kita sebut Tuhan yang jumlahnya satu. Tetapi 
sesungguhnya Ketahuan Yang Maha Esa berarti  Sifat-sifat 
Luhur atau Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang 
ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat 
luhur atau mulia, bukan Tuhannya20. 

Namun, pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini 

mengalami perkembangan menurut tuntutan bangsa Indonesia. 

Sejak perdebatan dalam sidang-sidang penetapan dasar negara, 

beberapa tafsiran dan pemahaman yang dikemukakan oleh 

anggota sidang yang mengarah kepada makna tunggal. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “esa” artinya tunggal, 

satu21. Makna lebih rinci dan legal terhadap sila-sila Pancasila 

tersebut seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat 

                                                             

20http://oktavianipratama.wordpress.com/matakuliah-umum 

/kewarganegaraan/arti-dan-makna-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/ diunduh 

tanggal 1 Oktober 2013.  

21Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 380.  

http://oktavianipratama.wordpress.com/matakuliah-umum%20/kewarganegaraan/arti-dan-makna-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/
http://oktavianipratama.wordpress.com/matakuliah-umum%20/kewarganegaraan/arti-dan-makna-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/
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dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang 

Ekaprasetya Pancakarsa22.  

Syarat yang harus dipenuhi oleh Jurusita dan Jurusita 

Pengganti dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

adalah syarat mutlak bahwa seorang aparatur Negara hendaklah 

memiliki keyakinan dan kepercayaan dan/atau beragama sesuai 

dengan keyakinan yang dipilihnya, berdasarkan agama yang 

diakui dalam Negara kesatuan RI.  

d. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 

Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai 
ideologi sekaligus nilai cita-cita. Nilai ideologi dan cita-cita 
tersebut meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 
persatuan, nilai permusyawaratan/perwakilan, dan nilai 
keadilan. Nilai-nilai pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia 
Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan 
bernegara merupakan sumber acuan dalam betingkah laku dan 
bertindak dalam menetukan dan menyusun tata aturan hidup 
berbangsa dan bernegara. 

Menata dan membangun sebuah negara membutuhkan 

suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus, masyarakat akan 

memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main 

yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama 

sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai 

payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara. Karena itu, Pancasila ditetapkan sebagai 

dasar negara sekaligus sebagai sumber segala sumber hukum.   

Oleh karena itu setiap aparatur Negara yang 

melaksanakan tugas kenegaraan termasuk profesi sebagai 

Jurusita dan Jurusita Penggati tidak boleh tidak dipersyaratkan 

                                                             

22Tim Penyusun, Bahan Materi, h. 26.  
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untuk setia kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 

hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. 

e. Berijazah Pendidikan Menengah 

Persyaratan memiliki ijazah pendidikan menengah 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, hal ini 

merupakan kualifikasi pegawai yang diharapkan dapat diterima 

sebagai Jurusita dan Jurusita Pengganti. Persyaratan ini 

merupakan kualifikasi terendah sesuai dengan program 

pendidikan wajib belajar 12 Tahun, yakni wajib hingga selesai 

pendidikan Menengah Atas. 

f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban. 

Persyaratan ini adalah merupakan syarat yang berkaitan 

dengan kemampuan pisik dan mental seseorang calon yang 

akan diangkat. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang 

calon Jurusita dan Jurusita Pengganti hendaklah mempunyai 

kemampuan Rohani dalam arti tidak terganggu kejiwaannya, 

sehingga dalam perekrutan pegawai sering dan harus dilakukan 

psikotes untuk memastikan seseorang calon sehat Rohaninya 

atau sehat mentalnya.  

Sedangkan kempuan Jasmani adalah kemampuan yang 

berkaitan dengan sempurnanya panca indra calon atau dalam 

keadaan sehat dan tidak mengidap suatu penyakit kronis yang 

dapat menggangu dan menghalagi seseorang calon kelak dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Jurusita dan Jurusita 

pengganti.   

Berkaitan dengan syarat ini, Imam al-Mawardi 

mengemukakan bahwa seseorang penyelenggara syariat dalam 
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lembaga peradilan agama hendaklah orang yang bias melihat 

dan mendengar.23  

Dengan demikian kemampuan secara Rohani dan 

Jasmani sangat penting bagi calon yang akan kelak bertugas  

g. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun  

sebagai Juru Sita Pengganti;  

Para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi’ Hambali dan 

sebagian di kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan dalam 

pengangkatan pegawai dalam penyelesaian perkara peradilan 

Islam hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum 

Islam dan kepandaianya itu harus bertaraf mujtahid.24  

Pendapat para ahli hukum tersebut dapat dipahami 

bahwa seseorang yang hendak diangkat sebagai Jurusita dan 

Jurusita Pengganti hendaknya memiliki pengetahuan di bidang 

hukum atau sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan 

tugas sebagai jurusita pengganti bagi calon Jurusita dan telah 

memiliki pengalaman sebagai pegawai Negeri pada Pengadilan 

Agama bagi calon Jurusita Pengganti. 
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